
 

 
 

PERUBAHAN PEMAHAMAN KEBERAGAMAAN REMAJA MUSLIM 

(STUDI KASUS PADA REMAJA WAHDAH ISLAMIYAH DI 

KECAMATAN MARE, KABUPATEN BONE) 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Agama 

(S.Ag) Program Studi Studi Agama-Agama pada Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat UIN Alauddin Makassar 

 

Oleh : 

 

Andi Indah Nurvadila Ahmad 

NIM 30500119057 

 

 

 

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

2023 

 



 

i 
 

 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Andi Indah Nurvadila Ahmad 

Nim   : 30500119057 

Tempat/Tgl. Lahir : Mara, 08 Juli 2000 

Jurusan/Prodi  : Studi Agama Agama  

Fakultas  : Ushuluddin dan Filsafat 

Alamat   : Bone, Kecamatan Mare 

Judul : Perubahan Pemahaman Keberagamaan Remaja Muslim 

(Studi Kasus Pada Remaja Wahdah Islamiyah di 

Kecamatan Mare, Kabupaten Bone) 

 

menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar 

adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan 

duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagai atau seluruhnya, 

maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.  

 

Makassar, 20 Juni 2023 

Penyusun 

 

 

Andi Indah Nurvadila Ahmad 

NIM: 30500119057 

 

 

 



 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. Yang telah mencurahkan 

rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh umat manusia. Shalawat dan salam kita 

panjatkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Saw. Beserta keluarga danpara 

sahabat serta kepada umatnya yang setia mengikuti petunjuknya hingga akhir 

zaman, aamiin.  

Atas taufik, rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan 

Skripsi ini sebagai bentuk perjuangan akhir dalam menempuh pendidikan di 

Jurursan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan mengambil judul “Perubahan 

Pemahaman Keberagamaan Remaja Muslim (Studi Kasus Remaja Wahdah 

Islamiyah di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone)” sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana agama di Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar.  

Penulis yakin bahwa tentu saja dalam penulisan skripsi ini terdapat 

kejanggalan-kejanggalan. Namun demikian penulis berharap kepada pembaca 

untuk turut memperbaiki hingga mencapai kesempurnaan yang diharapkan. 

Demikian skripsi ini nantinya akan membantu sekadarnya kepada almamater 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan khususnya kepada seluruh 

masyarakat pada umumnya.  



 

iv 
 

Segala kendala dan hambatan tentu saja berdaatangan dalam penyelesaian 

skripsi ini, akan tetapi dengan keyakinan dan tekad serta motivasi dari pihak lain 

yang dengan ikhlas membantu penyusun hingga skripsi ini terselesaikan. Dengan 

demikian penulis mengucapkan banyak terimakasih yang telah diberikan oleh 

pihak-pihak yang terlibat dalam perkuliahan terutama kepada: 

1. Orang tua tercinta, Andi Ahmad Jaelani F.M, Kasmawati, Mukhzar 

Bachmid dan Dra. A. Nurbaya yang senantiasa mengiringi langkah penulis 

dengan kasih sayang dan doa-doa yang dilangitkan, memberikan dukungan 

baik moral maupun material dengan tulus sehingga penulis mampu 

melewati segala tahap hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga 

Allah senantiasa bersama dan melindungi kalian. 

2. Prof. Drs. Hamdan Juhannis M. A, Ph. D selaku Rektor UIN Alauddin 

Makassar, Prof. Dr. Mardan, M. Ag, selaku Wakil Rektor I, Prof. Dr. 

Wahyudin, M. Hum, selaku Wakil Rektor II, Prof. Dr. Darussalam, M. Ag, 

selaku Wakil Rektor III, dan Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M. Ag, selaku 

Rektor IV UIN Alauddin Makassar. 

3. Dr. Muhsin Mahfudz, M.Th. I. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat, Dr. Hj. Rahmi Damis, M.HI, selaku Wakil Dekan I, Dr. Hj. 

Darmawati H, M.HI, selaku Wakil Dekan II dan Dr. Abdullah Thalib, 

M.Ag, selaku Wakil Dekan III, atas kesempatan serta fasilitas yang 

diberikan kepada kami selama proses perkuliahan. 

4. Ketua Prodi Studi Agama-Agama dan Sekertaris Prodi Studi Agama-

Agama yang selalu baik dan dengan menjadi orang tua terbaik kami dalam 



 

v 
 

kampus Ibu Sitti Syakirah Abunawas, M.Th.I dan Bapak Syamsul Arif 

Ghalib., M.A. 

5.  Bapak Dr. H. Nurman Said, M.A., selaku Dosen Pembimng I, serta Bapak 

Guruh Ryan Aulia, M.Han., selaku pembimbing II yang telah meluangkan 

waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbimgan terbaik dan semangat 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Faktultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar terkhusus Prodi Studi Agama-Agama yang 

memberikan pengetahuan baru pada penulis dan menjadi acuan penulis 

untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. 

7. Seluruh Karyawan dan Staf Akademik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassr, yang telah memberikan 

pelayanan terbaik kepada penulis selama ini. 

8. Kakak saya yang terbaik Andi Kasmad Riyadi Saputra yang selalu 

memberikan dukungan dan selalu mengerti kemauan saya serta 

mengajarkan banyak hal dalam hidup saya. 

9. Seseorang yang selalu membersamai saya, membantu saya serta 

mendukung saya setahun belakangan ini Alm. Agung Darmawan. 

10. Sahabat saya yang menjadi tempat saya berkeluh kesah, yang terus 

mendukung dan menyemangati saya yaitu Idrawanda, Reski Amaliah 

Amiruddin dan Putri A. Sonteng. 

11. Teman seperjuangan saya Generous dan Rush khususnya yang 

membersamai langkah saya. 



 

vi 
 

12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang juga telah 

memberikan dukungan, masukan dan arahan kepada saya. 

Saya mengucapkan banyak kata maaf atas segala kesalahan yang telah 

saya lakukan baik yang disengaja maupun tidak. Hanya kepada Allah jualah 

penulis memohon balasan. Semoga semua pihak yang telah membantu 

mendapatkan imbalan pahala di sisi Allah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini 

masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kebaikan 

karya ilmiyah selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi yang membaca terutama dan bagi peneliti selanjutnya. 

Wassalamu Alaikum Wr.Wb 

 

Gowa, 14 Juni 2023 

Penulis 

 

Andi Indah Nurvadila Ahmad 

NIM: 30500119057  

 

 

 

 

  



 

vii 
 

DAFTAR ISI 

 
SAMPUL ................................................................................................................. i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .................................................................. i 

KATA PENGANTAR ........................................................................................... iii 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... vii 

DAFTAR TABEL...................................................................................................ix 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN............x-xvi 

ABSTRAK .......................................................................................................... ixvi 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1-11 

 A. Latar Belakang Masalah ................................................................................ 1 

 B. Rumusan Masalah ........................................................................................... 4 

 C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ......................................................... 4 

 D. Kajian Pustaka ................................................................................................ 6 

 E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................................ 10 

BAB II TINJAUAN TEORETIS ..................................................................... 12-20 

 A. Keberagamaan .............................................................................................. 12 

 B. Remaja ........................................................................................................... 16 

 C. Wahdah Islamiyah ........................................................................................ 18 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN......................................................... 21-25 

 A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian ....................................................... 21 

 B. Pendekatan Penelitian .................................................................................. 21 

 C. Sumber Data .................................................................................................. 22 

 D. Metode Pengumpulan Data ......................................................................... 23 

BAB IV HASIL PENELITIAAN DAN PEMBAHASAN .............................. 27-63 

 A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .......................................................... 27 

 B. Selayang Pandang Wahdah Islamiyah di Kabupaten Bone .................... 36 

 C. Perubahan Pemahaman Keberagamaan Remaja Muslim di Kecamatan 

Mare Sebelum dan Setelah Masuknya Wahdah Islamiyah ................................... 47 



 

viii 
 

 D. Implikasi perubahan pemahaman keberagamaan remaja Muslim 

terhadap kehidupan beragama di Kecamatan Mare ............................................... 64 

BAB V PENUTUP ........................................................................................... 70-66 

 A. Kesimpulan ................................................................................................... 70 

 B. Implikasi Penelitian ...................................................................................... 71 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 73 

LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................... 75 

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................... 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 
 

DAFTAR TABEL 

TABEL 1..........................................................................................................27-28 

TABEL 2..........................................................................................................19-30 

TABEL 3................................................................................................................31 

TABEL 4...........................................................................................................32-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 
 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf  Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
tidak 

dilambangkan tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع
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 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wau W We و

ِ Ha H Ha 

 Hamzah ʼ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(„). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A اؘ 

 Kasrah I I اؚ 

 ḍammah U U اؙ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
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 fatḥah dan yā‟ Ai a dan i ٸؙ 

 fatḥah dan wau Au a dan u ٷ

Contoh: 

 kaifa :كَيْفَ 

وْلَ هَ  : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 fatḥah dan alif atau yā‟ Ā a dan garis di atas ...  اؘ  | ... ىؘ 

 kasrah dan yā‟ Ī i dan garis di atas ى

 dammah dan wau Ū u dan garis di atas وؙ 

Contoh: 

 māta :ياتَ 

 ramā :رَيَي

 qīla :ليِْمَ 

 yamūtu : يًَوْت  

4. Tā‟ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭahada dua, yaitu: tā‟ marbūṭahyang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah,dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā‟ marbūṭahyang mati atau mendapat harakat sukun,transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaankedua kata itu terpisah, maka tā‟ 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
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Contoh: 

طْفَالِ :لأرَوْضَةؙ ا rauḍah al-aṭfāl 

دِيَُْة  انْفاضِهةَ ًَ  al-madīnah al-fāḍilah :انَ

ة ًَ  al-ḥikmah :انَحِكْ

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (    ّ  ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

اَ   rabbanā :  رَبُ 

يُْاَ   najjainā : ََج 

 al-ḥaqq : انَحَك  

 nu“ima :َعُّىَ 

 aduwwun„ :عَد و  

Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahuluioleh huruf 

kasrah (  ى) maka ia ditransliterasi seperti hurufmaddah menjadi ī. 

Contoh: 

 Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)„ :   عَهِي  

 Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عَرَبي  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 

ص   ًْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انشَ 

نسَنة  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : انَس 

 al-falsafah : انفََهْسَفةَ

هدَ انبَ   : al-bilādu 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ٌَ وْ  ta‟murūna : تأيْر 

 „al-nau :انَُ وْع  

 syai‟un :شَيْء  

رْت   ِّ  umirtu : أو 

8. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, 

kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 



 

xv 
 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan  huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

ٍ  اللهِ   billāh باِللِ  dīnullāh دِي

Adapun tā‟ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkankepada Lafẓ al-

Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةِ اللهِ  ًَ  hum fī raḥmatillāhه ىْ فِيْ رح

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya,digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi„a linnāsi lallażī bi Bakkatamubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‟ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 
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Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 

Ḥāmid Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū wa ta„ālā 

saw.  = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s.  = „alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 

HR  = Hadis Riwayat 

h  = halaman 
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ABSTRAK 

Nama Penyusun : Andi Indah Nurvadila Ahmad 

NIM : 30500119057 

Judul Skripsi :Perubahan Pemahaman Keberagamaan Remaja Muslim (Studi 

Kasus Pada Remaja Wahdah Islamiyah di Kecamatan Mare, 

Kabupaten Bone). 

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perubahan 

pemahaman keberagamaan remaja Muslim sebelum dan setelah masuknya 

Wahdah Islamiyah di Kecamatan Mare?, dan bagaimana implikasi perubahan 

pemahaman keberagamaan remaja Muslim terhadap kehidupan beragama di 

Kecamatan Mare, Kabupaten Bone? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dipaparkan secara 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi agama. Teknik 

pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi dan 

pengolahan data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, 

memverifikasi data dan menarik kesimpulan. 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan pemahaman 

remaja Muslim setelah masuknya Wahdah Islamiyah di Kecamatan Mare yang 

meliputi perubahan pada dimensi intelektual, eksperiensial, dan ritualistik 

sedangkan pada dimensi ideologis dan konsekuensial tidak menunjukkan 

perubahan yang signifikan. Implikasi perubahan pemahaman keberagamaan 

remaja muslim dalam kehidupan beragama dapat digambarkan dalam bentuk 

positif yakni adanya perubahan pemahaman dan peningkatan implementasi 

keberagamaan berdasarkan sumber-sumber yang dapat ditelusuri asal usulnya dan 

bentuk negatifnya menimbulkan konflik terhadap kehidupan sosialnya.  

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Kepada remaja Muslim Wahdah 

Islamiyah agar terus semangat dalam menggali ilmu sebanyak-banyaknya untuk 

mendapatkan wawasan yang luas dan prinsip keagamaan yang baik. 2) Kepada 

anggota Wahdah Islamiyah, agar tetap mempertahankan semangat belajar yang 

dimiliki, sehingga terus menambah ilmunya terutama ilmu agama agar dapat 

menjalani kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya, serta ikut membantu 

dalam mengembangkan kegiatan dakwah ini agar lebih maju lagi dan semakin 

berkualitas. 3) Kepada masyarakat, agar tetap menanamkan pemahaman dan 

sikap-sikap toleransi terhadap perbedaan, baik perbedaan agama maupun 

perbedaan pemahaman. Tetap menghargai dan tidak melakukan penilaian-

penilaian terlebih dahulu terutama penilaian negatif mengenai suatu kelompok 

karena kita merupakan saudara sesama manusia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam Islam, keberagamaan merupakan aktualisasi ajaran Islam dalam 

kehidupan manusia. Keberagamaan tidak hanya meliputi kehidupan di dunia namun 

juga meliputi kehidupan setelah kematian. Keberagamaan mempunyai ruang lingkup 

yang mempertimbangkan beberapa hal di antaranya: pelaku, konteks pelaksanaan 

kegiatan, materi kegiatan dan tujuan yang akan dicapai. Unsur-unsur keberagamaan 

dalam Islam meliputi seluruh kehidupan manusia. Keberagamaan dan perilaku 

beragama tidak hanya menjadi bagian dari sistem kesadaran beragama namun juga 

menjadi keseluruhan bagian dalam sistem sosial. Pengaruh lingkungan yang beragam 

juga termasuk cakupan lingkup keberagamaan dalam Islam sangat utuh yang 

mencakup seluruh kehidupan. Maka, perilaku keberagamaan seseorang tersebut 

memerlukan presisi sosok dimensi yang nyata.
1
 Dan seserorang dapat dinilai perilaku 

keberagamaannya berbagai aspek salah satunya aspek ibadah atau ritual 

keberagamaannya. 

Dalam aspek-aspek itu perilaku keberagamaan seseorang dapat dianalisis, 

terkhusus kepada remaja yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini. Remaja 

yang penulis maksud merupakan anak-anak yang kisaran umur 14-23 tahun dan 

merupakan remaja Muslim yang mengikuti Wahdah Islamiyah. Wahdah Islamiyah

                                                           
1
 A. M. Kadir, Ilmu Islam Terapan Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003), h.278. 
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 merupakan organisasi masyarakat (ormas) Islam yang memiliki rangkaian peristiwa 

dengan ormas Islam Muhammadiyah di Makassar. Lahirnya ormas ini melekat dan 

mengakar kepada seorang tokoh yang bernama K.H. Fathul Muin, yang merupakan 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah pada tahun 1960-an.
2
  

Pada tahun 1985, saat kebijakan politik Orde Baru, saat itu memperlakukan 

Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk seluruh ormas Islam. Karena itu, beberapa 

yang merupakan pengikut Fathul Muin merasa kecewa dengan penganut mayoritas 

ormas Muhammadiyah yang menerima Pancasila sebagai asas satu-satunya. 

Sehingga, pengikut yang kecewa tersebut yang didominasi oleh pemuda membentuk 

lembaga baru yang saat ini dikenal sebagai Wahdah Islamiyah.  

Wahdah Islamiyah berdiri pada tahun 1998, yang merupakan gerakan Islam 

yang berpusat di Makassar. Pada mulanya, Wahdah Islamiyah merupakan gerakan 

Islam yang meneguhkan dirinya kepada pencerahan, moral/akhlak, penyadaran, dan 

pendidikan, namun saat ini telah melebar ke berbagai kota di Indonesia dengan 

struktur organisasi yang rapi dan kesadaran pembinaan dan pemberdayaan ummat 

yang lebih signifikan dengan memfokusi bidang dakwah dan pendidikan.
3
 

Wahdah Islamiyah diperkirakan masuk di Kabupaten Bone sekitar tahun 

2006. Dapat dibuktikan dengan terjadinya MUSCAB (Musyawarah Cabang) yang 

diselenggarakan pertama kali di Kabupaten Bone pada tahun tersebut. Namun hingga 

                                                           
2
 Syandri, “Pemurnian Ajaran Islam K.H Fathul Mu‟in Dg Maggading”, Diskurkus Islam, 

Vol.5, No.1 (2013), h. 90.  

3
 Wakhid Sugiyarto, “Al Wahdah Al Islamiyah : Radikalisme dan Komitmen Kebangsaan”, 

Harmoni12, no.1 (2013): h. 87. 
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kini, penulis belum menemukan literatur pasti atau informasi lebih lanjut mengenai 

kapan pertama kali dan siapa yang membawa Wahdah Islamiyah di Kabupaten Bone. 

Akan tetapi, penyebaran dakwah Wahdah Islamiyah begitu luas, bahkan menjangkau 

sampai di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, salah satunya 

Kecamatan Mare.
4
 

Wahdah Islamiyah melakukan berbagai macam kegiatan dakwah di 

Kecamatan Mare, salah satunya dengan membentuk kelompok tarbiyah atau juga 

dikatakan sebagai kajian mingguan. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan satu kali 

seminggu di salah satu rumah masyarakat yang menjadi pengurus Wahdah Islamiyah. 

Kegiatan ini terlihat mampu memberikan perubahan kepada masyarakat dan juga 

perubahan signifikan terlihat kepada remaja Muslim, dapat dibuktikan dengan 

sebelum mengikuti tarbiyah mereka juga sering mengikuti kegiatan ceramah yang 

terkadang juga dilaksanakan di masjid, namun perubahan yang ada tidak terlalu 

nampak seperti saat mereka mengikuti tarbiyah atau kajian yang dilaksanakan oleh 

Wahdah Islamiyah.
5
 

Perubahan yang terjadi di remaja Muslim setelah mengikuti kegiatan Wahdah 

Islamiyah sangat nampak, terlihat sebelum mengikuti kegiatan remaja Muslim hanya 

mengenakan jilbab dalam kondisi tertentu, seperti saat ke sekolah saja namun saat ini 

                                                           
4
 “Bupati Bone Membuka Secara Resmi Mukerda X Wahdah Islamiyah” (Berita), Bone.go.id, 

13 Desember 2022. 

5
 Nurmaika Kadir, Urgensi Kegiatan Dakwah Wahdah Islamiyah dalam Pembinaan Akhlak 

Mulia pada Masyarakat Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone (skripsi, program sarjana IAIN 

Bone 2021), h. .54 
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setelah mengikuti kegiatan Wahdah Islamiyah mereka menjadikan jilbab sebagai 

suatu kebutuhan, bahkan kewajiban yang mereka gunakan sehari-hari.  

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa perubahan pemahaman 

keberagamaan para remaja ini penting untuk diteliti lebih jauh. Terkhusus kepada 

para remaja yang sering mengikuti kegiatan Wahdah Islamiyah.  

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahannya yaitu 

“Mengenai perubahan pemahaman keberagamaan remaja Muslim sebelum dan 

setelah masuknya Wahdah Islamiyah di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone”. Untuk 

terarahnya analisis penelitian, maka pokok permasalahan tersebut dijabarkan menjadi 

dua sub masalah yaitu:. 

1. Bagaimana bentuk perubahan pemahaman keberagamaan remaja Muslim di 

kecamatan tersebut sebelum dan setelah masuknya Wahdah Islamiyah?  

2. Bagaimana implikasi perubahan pemahaman keberagamaan remaja Muslim 

terhadap kehidupan beragama di kecamatan tersebut? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sesuai 

yang dijelaskan pada latar belakang bahwa peneliti di sini bermaksud mengambil 

informan remaja kisaran umur 14-20 tahun yang mengikuti kegiatan yang diadakan 

oleh Wahdah Islamiyah. Penelitian ini hanya dilaksanakan kisaran bulan April-Mei 
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2023. Peneliti akan berusaha mengulik lebih jauh mengenai perubahan pemahaman 

keberagamaan yang terjadi pada remaja Muslim Wahdah Islamiyah. 

2. Deskripsi Fokus 

Demi efektifitas penelitian dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam 

kepenulisan maka peneliti bermaksud membatasi defenisi sebagai berikut. 

a. Pemahaman Keberagamaan 

Keberagamaan berasal dari kata dasar “agama” yang berimbuhan “ke”,“an” 

yang berarti sistem kepercayaan kepada tuhan dengan ajaran dan kewajiaban-

kewajiaban yang terdapat dalam kitab suci yang diwarisi secara tururn temurun, 

berlaku selamanya dan mampu memberi kedamaian bagi penganutnya.
6
 Secara 

etimologi agama juga diartikan sebagai “a” tidak dan “gama” kacau yang berarti 

agama merupakan aturan yang mencegah kekacauan dalam kehidupan manusia. 

Sedangkan keberagamaan adalah tabiat-tabiat beragama atau manifestasi keyakian 

seseorang.
7
 Keberagamaan terdapat dalam 5 dimensi yaitu intelektual, rituslistik, 

konsekuensional, ideologis dan eksprensial. Namun, peneliti disini hanya fokus pada 

dimensi intelektual dan ritualistik saja. 

b. Remaja 

Kata Remaja adalah mulai dewasa; sudah bukan kanak-kanak lagi.
8
 Menurut 

WHO remaja merupakan seseorang yang berusia 10 sampai 19 tahun, sedangkan 

                                                           
6
 KBBI online, http://kemdikbud.go.id, 13 Desember 2022. 

7
 KBBI online, 13 Desember 2022. 

8
 KBBI Offline diakses pada 15 Desember 2022. 

http://kemdikbud.go.id/
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remaja menurut peraturan Mentri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014 merupakan 

penduduk berusia 10 sampai 18 tahun, namun BKKBN atau Badan Kependudukan 

Keluarga Berencana mengatakan remaja merupakan penduduk yang berusia 10 

sampai 24 tahun dan belum menikah. Karakteristik yang masih labil, bertingkah 

kenakak-kanakan juga terkadang masih menjadi tolak ukur dikatakannya seseorang 

masih remaja. Namun, peneliti di sini akan meneliti remaja dengan fokus pada 

kisaran umur 14 sampai 20 tahun karena remaja kisaran umur tersebut lebih matang 

dan mampu mempertimbangkan segala sesuatu hal dari berbagai aspek. Peneliti juga 

hanya fokus kepada remaja Muslim yang mengikuti tarbiyah atau kajian rutin yang 

dilakukan Wahdah Islamiyah di Kecamatan Mare. 

c. Wahdah Islamiyah 

Wahdah Islamiyah merupakan salah satu ormas Islam yang bersandar kepada 

Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah terkait pemahaman dan pengamalan yang sesuai 

dengan pemahaman As Salaf Ash Shalih (Manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah).
9
  

D. Kajian Pustaka 

Pada bagian ini untuk menunjang dan memperkuat penelitian ini, peneliti 

kemukakan beberapa hasil penelitian yang menjadi bahan pendukung dalam 

penelitian serta mengidentifikasi perbedaan masing-masing dari kesamaan tema 

dengan apa yang akan peneliti teliti, antara lain sebagai berikut: 

                                                           
9
 Wahdah Islamiyah, “Manhaj Wahdah Islamiyah”, situs resmi Wahdah Islamiyah 

www.wahdah.or.id , (15 Desember 2022). 

http://www.wahdah.or.id/
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Pertama, Mentari Oktaviani, menulis skripsi dengan judul “Peranan Wahdah 

Islamiyah Dalam Perkembangan Islam Tahun 2002 – 2007”. Hasil penelitian yang 

diperoleh peneliti bahwa usaha yang dilakukan Wahdah Islamiyah dalam 

perkembangan islam di Makassar ada beberapa bidang yaitu dalam bidang dakwah, 

pendidikan, sosial dan kesehatan namun juga memiliki beberapa kendala baik secara 

internal maupun secara eksternal.
10

 

Pada skripsi ini peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi rujukan 

peneliti dalam penelitian seperti yang menjadi subtopik dalam skripsi ini yaitu sejarah 

wahdah islmiyah, sehingga skripsi ini dapat menunjang keberhasilan penelitian. 

Persamaan skripsi dengan penelitian ini sama-sama membahas Wahdah Islamiyah 

namun perbedaannya skripsi ini fokus penelitiannya kepada peranan Wahdah 

Islamiyah dalam perkembangan Islam. 

Artikel ini dapat menunjang penelitian nantinya karena memiliki topik yang 

sama dengan apa yang akan peneliti teliti yaitu mengenai keberagamaan. Artikel ini 

dapat menjadi acuan peneliti untuk menjadi pembanding terkait bagaimana perubahan 

sikap keberagamaan ini sinkron dengan apa yang peneliti teliti nantinya, karena 

peneliti juga meneliti mengenai perubahan pemahaman keberagamaan namun dalam 

konteks yang berbeda. Persamaan artikel dengan penelitian ini yaitu membahas 

keberagamaan sedangkan perbedaannya artikel ini lebih fokus kepada sikap 

                                                           
10

 Mentari Oktaviani, “Peranan Wahdah Islamiyah dalam Perkembangan Islam di Makassar 

tahun 2002 – 2007”, (Skripsi, Program Sarjana UIN Alauddin Makassar 2018) 
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keberagamaan sedangkan penelitian ini fokus pada perubahan pemahaman 

keberagamaan remaja Muslim. 

Kedua, Syamsul Ma‟arif, menulis artikel jurnal dengan judul “Pemahaman 

Keberagamaan dan Gerakan Kelompok FPI Surabaya”. Membahas tentang gambaran 

kelompok FPI yang berada di Surabaya, visi-misinya danmengenai gerakan yang 

dilakukan oleh kelompok FPI, baik dari segi gerakan sosial, dakwah dan politik serta 

membahas mengenai pemahaman keberagamaan FPI.
11

 

Artikel ini menjadi salah satu artikel yang menjadi rujukan peneliti karena 

artikel ini serupa dengan apa yang peneliti teliti nantinya, persamaan artikel ini 

dengan penelitian ini adalah membahas tentang pemahaman keberagamaan, namun 

perbedaannya artikel ini membahas lebih lanjut mengenai gerakan FPI Surabaya 

sedangkan penelitian ini lebih lanjut membahas remaja Wahdah Islamiyah.  

Ketiga, Nurmaika Kadir, menulis skripsi dengan judul “Urgensi Kegiatan 

Dakwah Wahdah Islamiyah dalam Pembinaan Akhlak Mulia pada Masyarakat Desa 

Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone”. Hasil penelitian ini membahas mengenai 

bentuk pembelajaran dan kontribusi kegiatan dakwah Wahdah Islamiyah dalam 

pembinaan ahlak, serta faktor pendorong dan penghambat kegiatan dakwah Wahdah 

Islamiyah.
12

  

                                                           
11

 Syamsul Ma‟arif,  “Pemahaman Keberagamaan dan Gerakan Kelompok FPI Surabaya”, 

Teologia, Vol.23, No.2, Juli-Desember, 2012.  

12
 Nurmaika Kadir, Urgensi Kegiatan Dakwah Wahdah Islamiyah dalam Pembinaan Akhlak 

Mulia pada Masyarakat Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone, h. 45. 
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Skripsi ini menjadi acuan peneliti dalam penelitian ini, karena selain dari pada 

membahas Wahdah Islamiyah lokasi penelitian kami juga serupa. Namun topik dan 

fokus penelitian skripsi ini tidak sama dengan penelitian ini. Persamaan skripsi ini 

dengan penelitian yaitu membahas Wahdah Islamiyah namun perbedaannya terletak 

pada topik dan fokus penelitian. Skripsi ini lebih fokus kepada bentuk pembelajaran 

dan kontribusi kegiatan dakwah Wahdah Islamiyah sedangkan penelitian ini lebih ke 

bentuk perubahan pemahaman keberagamaan. Pada skripsi ini informannya 

menyeluruh kepada masyarakat sedangkan penelitian ini hanya fokus kepada remaja 

saja.  

Keempat, Syarifuddin Jurdi, menulis buku yang berjudul Sejarah Wahdah 

Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi. Buku ini membahas 

mengenai sejarah Wahdah Islamiyah, latar belakang Wahdah Islamiyah hingga 

perkembangannya dan juga membahas bagaimana masa depan Wahdah Islamiyah.
13

 

Buku ini menjadi rujukan peneliti untuk menemukan informasi lebih lanjut 

terkait Wahdah Islamiyah. Buku ini menjadi refrensi awal peneliti dan juga 

membantu keberhasilan peneliti sebagai pengetahuan awal sebelum peneliti 

melakukan penelitian lebih lanjut sebelum berbincang dengan narasumber nantinya. 

Buku ini juga sama dengan apa yang peneliti akan bahas mengenai Wahdah 

Islamiyah, namun perbedaannya buku ini membahas sejarahnya dan penelitian saya 

                                                           
13

 Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi, 

(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007). 
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akan membahas perubahan pemahaman keberagamaan remaja muslim Wahdah 

Islamiyah. 

Setelah mencari di beberapa tempat baik buku, penelitian, dan artikel jurnal 

belum ada yang membahas mengenai perubahan pemahaman keberagamaan remaja 

Muslim Wahdah Islamiyah. Beberapa penelitian di atas hanya memiliki topik 

pembahasan yang berfokus pada Wahdah Islamiyah dan pemahaman keberagamaan 

saja, sehingga tentulah penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui bentuk perubahan pemahaman keberagamaan remaja muslim 

yang terjadi sebelum dan setelah masuknya Wahdah Islamiyah di Kecamatan 

tersebut. 

b. Untuk mengetahui implikasi perubahan pemahaman keberagamaan remaja 

Wahdah Islamiyah di Kecamatan tersebut. 

2. Kegunaan Penelitiaan 

Setelah dikemukakan tujuan penelitian tersebut maka akan dijelaskan beberapa 

kegunaannya: 

a. Dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian tentang perubahan 

pemahaman keberagamaan remaja Muslim Wahdah Islamiyah.  
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b. Sebagai sumbangsih pemikiran dan bahan pengembangan ilmu pengetahuan yang 

digunakan untuk memahami perubaham pemahaman keberagamaan remaja 

Muslim Wahdah Islamiyah.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Keberagamaan 

Fokus pada penelitian ini yaitu pemahaman keberagamaan, untuk itu kita 

harus mengetahui apa makna dari kata keberagamaan, dimulai dari mencari dasar dari 

kata yang membentuknya. Keberagamaan memiliki kata dasar “agama” yang berarti 

sistem kepercayaan kepada Tuhan yang memiliki ajaran-ajaran dan kewajiban yang 

berlandaskan pada kitab suci.
14

 Akan tetapi, secara umum agama dijelaskan sebagai 

berbagai aturan yang mengikat dan mengatur hubungan antara manusia dan manusia 

lain, manusia dan alam semesta, serta manusia dan Tuhan. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjabarkan istilah “beragama” memiliki arti 

menganut agama, taat kepada agama. Sedangkan kata “keagamaan” merupakan 

sesuatu hal yang berhubungan dengan agama dan “keberagamaan” merupakan tabiat 

atau perilaku beragama yang berdasar pada kepercayaan yang seseorang yakini.
15 

Keberagamaan dapat diimplementasikan dalam kehidupan manusia, salah 

satunya melakukan aktifitas beragama. Aktifitas beragama tidak hanya saat 

melaksanakan ritual beribadah namun juga melakukan hal lain yang bernuansa 

agama, seperti bersedekah dan lain sebagainya. Keberagamaan yang berkaitan dengan 

aktifitas yang terlihat dan terdapat dalam diri seseorang, karena agama termasuk 

                                                           
14

 KBBI online, 18 Desember 2022. 

15
 KBBI online, 18 Desember 2022. 
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dalam sistem sosial yang membuat pengantunya berproses pada kekuatan gaib atau 

hal-hal yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah yang dipercayakan dan 

dipergunakan untuk keselamatan diri dan masyarakat pada umumnya.  

Keberagamaan terdapat dalam lima dimensi menurut R. Stark dan C.Y. 

Glock, yaitu intelektual, eksperiensial, ideologis, konsekuensial dan ritualistik.
16

 

a. Dimensi Intelektual 

Dimensi Intelektual lebih mengarah kepada paham agama yang harus 

diketahui mengenai ajaran-ajaran agamanya. Dengan dimensi ini, penelitian ini dapat 

terarah karena dapat mengetahui tingkat pemahaman agama para penganutnya atau 

tingkat keterkaitannya dengan mempelajari agamanya. Hal ini mendorong kepada 

harapan seseorang yang beragama memiliki pengetahuan tentang dasar keyakinan, 

tradisi, kitab suci dan ritus-ritus. Seseorang mampu memiliki keyakinan yang erat 

tanpa betul-betul paham terkait agamanya atau kepercayaannya dengan pengetahuan 

yang minim.
17

  

b. Dimensi Eksperiensial 

Pada dimensi eksperiensial ini mengacu kepada bagaian keagamaan yang 

efektif. Pelaksanaan ajaran agama pada dimensi ini menggunakan sisi emosional dan 

sentimental yang merupakan perasaan keagamaan, maka terdiri dalam tiga tingkatan, 

merasakan Tuhan menjawab doa atau keluhannya (konfirmatif), merasakan kedekatan 

dengan Tuhan (estetik), dan merasakan menjadi kekasih atau wali Tuhannya 
                                                           

16
 Rodney Stark and Charles Y. Glock, American Piety: The Nature of Religius Commitment, 

(London: University of California Press, 1970), h. 14. 
17

 Taufik Abdullah, Metodologi Penelitian Agama, ( Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), h. 93. 
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(partisipasif).
18

 Dimensi ini menganggap semua agama mengandung penghargaan, 

dimensi ini diberikan dengan pengalaman perasaan, pandangan, keagamaan dan 

sensasi yang dialami oleh seseorang dalam suatu esensi ketuhanan.
19

 

c. Dimensi Ideologis  

Dimensi ideologis lebih menjelaskan tentang kepercayaan yang memberikan 

pemahaman keadaan untuk menjelaskan hubungan manusia, Tuhan dan alam. 

Dimensi ini menjelaskan kepercayaan bermakna tentang penjelasan tujuan Tuhan dan 

bagaimana cara manusia dalam mencapai tujuan tersebut.  

d. Dimensi Konsekuensial  

Dimensi konsekuensial ini merujuk pada segala implikasi sosial dari 

pelaksanaan agama. Konsekuensi komitmen agama mengacu kepada identifikasi dari 

keyakinan pengalaman seseorang serta praktek dan pengetahuan dari hari ke hari, 

walaupun banyak agama yang menganjurkan kepada penganutnya untuk senantiasa 

berfikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.
20

 

e. Dimensi Ritualistik 

Dimensi yang terakhir ialah dimensi yang merujuk pada aspek ritualistik atau 

ritus-ritus keagamaan. Dimensi ini mencakup pada pedoman pokok pelaksanaan ritus, 

yaitu ketaatan, pemujaan, dan hal lainnya yang dilakukan seseorang dalam kehidupan 

sehari-hari yang menunjukkan eksistensi komitmen keberagamaannya. Ritual ini 

                                                           
18

 Taufik Abdullah, Metodologi Penelitian Agama, h. 93.  

19
 Taufik Abdullah, Metodologi Penelitian Agama, h. 296. 

20
 Adrew M. Greeley, Agama: Suatu Teori Sekuler, (Yogyakarta: Erlangga, 1998), h. 96. 
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cenderung dilakukan dalam sebuah kelompok namun juga dapat dikatakan sebagai 

sebuah lembaga yang kuat dalam sosialisasi agama.
21

 Praktik-praktik keagamaan 

terdiri atas dua aspek penting yaitu ritual dan ketaatan. 

1) Ritual 

Ritual merupakan teknik (praktik, metode, cara) membuat suatu kebiasaan 

menjadi suci. Ritual adalah bagian integral dari agama yang formal, mencakup 

praktik-praktik keagamaan termasuk ibadah dan hal-hal yang dilakukan manusia 

dalam melaksanakan perintah agamanya.
22

 

Dalam Islam perilaku ibadat dikenal dengan rukun islam yaitu mengucapkan 

kalimat syahadat, sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan 

menjalankan ibadah haji bagi yang mampu. 

2) Ketaatan 

Ketaatan merupakan sikap kepatuhan manusia atau perilaku seseorang untuk 

mengikuti perintah. Ketaatan juga seringkali diartikan sebagai tunduk kepada 

wewenang atau mematuhi apa yang dituntut. Dalam agama mencakup ketaatan 

makna ketundukan dan kerendahan diri, menyembah dan tunduk kepada Allah. Maka 

dalam agama, ritual dan ketaatan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 

                                                           
21

 Makhillatul Naziyyah, “Keberagamaan Umat Tri Dharma”, Skripsi, (Semarang: Fakultas 

Ushuluddin, IAIN Walisongo, 2008), h. 20.  

22
 Sholahudin Al Ayubi, Agama & Budaya, (Banten: FUUD Press, 2009), h. 40-41. 
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sebagaimana bentuk penyembahan seseorang terhadap Tuhannya maka seharusmya 

ritual dan ketaatan saling beriringan. 

B. Remaja 

Kata remaja merupakan sebuah kata yang memiliki kesan sesuai dengan apa 

dan bagaimana seseorang memberikannya pemaknaan.
23

 Seringkali seseorang 

memaknai kata remaja sesuai dengan sikap dan tingkah lakunya atau memaknai 

karena batasan umur seseorang dan juga melihat dari wajah seseorang yang nampak 

masih seperti remaja. Kadangkala remaja juga dikatakan sebagai masa tumbuh 

seseorang menjadi dewasa, yang meliputi kematangan fisik, emosional dan mental.
24

 

Remaja pada umumnya memiliki batasan usia sekitar umur 12-21 tahun, yang 

digunakan para ahli. Sedangkan menurut Monks, Knoers, dan Haditono masa remaja 

dibedakan menjadi empat bagian, yaitu kisaran umur 10 sampai 12 tahun memasuki 

masa pra-remaja, umur 12 sampai 15 tahun yaitu masa remaja awal, pada umur 15 

sampai 18 tahun memasuki masa remaja pertengahan dan umur 18 sampai 21 adalah 

masa remaja akhir. Namun biasanya rentang waktu pada usia remaja dibedakan 

menjadi tiga,
25

 yaitu:  

                                                           
23

 E.B. Surbakti, Kenalilah Anak Remaja Anda, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 

google books (03 Januari 2023) 

24
 Mustika Dewi, Mega Ulfa, Remaja dan Pranikah (Malang: UB Press, 2021) google books 

(03 Januari 2023) 

25
 Wilga Secsio Ratsja Putri Dkk, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Prilaku Remaja”, 

Prossiding KS: Riset & PKM, Vol.3, No. 1, h. 49 
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- Masa remaja awal: Usia 12-15 tahun. Pada umur ini remaja lebih condong 

kepada perubahan fisik mereka, tertarik pada lawan jenis, mulai 

mengembangkan pemikiran dan adanya keinginan bebas dan berfikir abstrak. 

- Masa remaja pertengahan: Usia 15-18 tahun. Masa ini usia yang cenderung 

mulai adanya keinginan untuk mencintai diri sendiri, bersolek, memperbaiki 

penampilan, memilah pertemanan yang sesuai keinginannya.  

- Masa remaja akhir: Usia 18-21 tahun. Remaja pada masa ini mulai 

mengeksplore segala hal, tertarik dengan dunia baru, pengalaman baru dan 

mulai memiliki ranah pribadi.  

Batasan usia tidak cukup menjelaskan bagaimana seseorang remaja, sehingga 

remaja juga memiliki beberapa ciri-ciri,
26

 yaitu:  

- Adanya perubahan yang lebih cepat terhadap pertumbuhan fisiknya, 

cenderung lebih cepat dari masa anak-anak dan dewasa.  

- Pola berfikirnya berubah, mulai menanyakan sebab dan akibat sesuatu hal, 

terutama hal yang bersifat terlarang.  

- Emosinya masih labil ini karena masih dipengaruhi oleh hormon, kadang 

terlihat sangat sedih, atau marah yang meluap-luap. 

- Menyukai hal-hal yang membuat orang memperhatikannya atau perhatian 

hanya tertuju padanya seperti mengikuti lomba, atau organisasi dan lain-

lainnya. 

                                                           
26

 Wilga Secsio Ratsja Putri Dkk, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Prilaku Remaja”, h. 50. 
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- Mengikuti sebuah kelompok atau geng yang membuat dia nyaman dan 

menghabiskan waktunya seharian bersama teman-temannya. 

C.  Wahdah Islamiyah 

Wahdah Islamiyah merupakan organisasi masyarakat yang berpusat di 

Makassar, Sulawesi Selatan. Wahdah Islamiyah ini juga berakar dan berkembang di 

Sulawesi Selatan tepatnya di Kota Makassar. Didirikan pada 14 April 2002 M pada 

hari ahad Wahdah Islamiyah ini berasas Islam dan berpedoman pada Al-Qur‟an dan 

As-Sunnah.
27

 Wahdah Islamiyah memiliki sejarah yang panjang, ormas ini tidak 

semerta-merta langsung ada, sejarahnya menempatkan ormas lain di dalamnya.  

Pada mulanya di tahun 1980-an Indonesia diguncangkan dengan wacana 

pemerintah yang menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Seluruh organisasi dan 

partai politik harus menuruti aturan yang berlaku pada UU Nomor 3/1985 atau 

semuanya ditiadakan atau bubar. Aturan tersebut menuai polemik dalam internal para 

pengikut K.H Fathul Mu‟in yang berada di dalam masjid Ta‟mirul Masjid sehingga 

terbagi menjadi 2 kelompok, ada kelompok yang menerima dan menolak asas 

tersebut.
28

 Kelompok yang menerima asas tersebut didukung oleh Muhammadiyah 

sedangkan kelompok yang menolak asas tersebut mulai membentuk lembaga lain.  

                                                           
27

 PP Wahdah Islamiyah, “Pengertian Wahdah Islamiyah” Official Website Wahdah Islamiyah 

https://wahdah.or.id/  (20 Desember 2022). 

28
 Budi Asnawi Said, Karakteristik dan Peranan Wahdah Islamiyah dalam Penerapan Hukum 

Islam di Kota Makassar, (Tesis, Program Magister UIN Alauddin Makassar), h. 65 

https://wahdah.or.id/
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Awalnya, lembaga tersebut bernama lembaga “Fitiyatul Ta‟mirul Masjid” 

diketuai oleh Ustadz Ansar Amiruddin. Lembaga ini telah melakukan berbagai 

macam kegiatan, seperti dialog, diskusi dan beberapa pertemuan. Lembaga ini sudah 

mendapatkan legitimasi oleh imam dan mayoritas jemaah masjid Ta‟mirul Masjid 

namun tidak mendapatkan legitimasi dari pengurus Muhammadiyah cabang Makassar 

sehingga lembaga ini diberhentikan oleh pengurus lembaga demi penghormatan 

kepada pengurus Muhammadiyah.
29

 Sehingga para pengurus lembaga Fitiyatul 

Ta‟mirul Masjid mengubah dari lembaga menjadi sebuah yayasan.  

Yayasan Fathul Mu‟in, didirikan pada 18 Juni 1988, nama yayasannya 

diambil dari sang guru K.H Fathul Mu‟in.
30

 Akan tetapi pada tanggal 19 Februari 

1988, yayasan ini berubah menjadi yayasan Wahdah Islamiyah, perubahan itu 

dilakukan dengan berbagai pertimbangan oleh pengurusnya dan agar menjadi 

pendongkrak semangat dan cita-cita dalam menegakkan Islam dan mempersatukan 

kaum muslim dalam jalan kebenaran. Demi eksistensi dan perkembangan yayasan 

Wahdah Islamiyah maka diubah menjadi sebuah organisasi masyarakat. 

Yayasan Wahdah Islamiyah berubah menjadi organisasi masyarakat (Ormas) 

tanpa mengganti nama Wahdah Islamiyah pada tahun 2002, sesuai kesepakatan 

pengurus Wahdah Islamiyah dari berbagai macam cabang pada musyawarah besar 

ke-2. Wahdah Islamiyah resmi menjadi ormas dengan persetujuan pemerintah pusat 

                                                           
29

 Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi, 

(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), h.105 

30
 Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah, h.116. 
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ditandai dengan keluarnya surat tanda terima keberadaan dan surat keterangan 

terdaftar pada KKB (Kantor Kesatuan Bangsa) kota Makassar No.220/3709-1/BKS-

SS.
31
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif. Jenis penelitian kualitatif mengenai penjelasan mengenai perubahan 

pemahaman keberagamaan remaja Muslim Wahdah Islamiyah. Jenis penelitian ini 

memfokuskan pada proses penelitian dari pada hasil penelitian. Sehingga, aktifitas 

penelitian dapat berubah tergantung dengan kondisi dan fenomena yang ditemukan. 

Pengembangan konsep yang kemudian menjadi sebuah teori merupakan tujuan akhir 

dari hal yang harusnya dicapai dalam penelitian dengan menggunakan jenis penelitian 

kulitatif.
32

 Namun jenis penelitian ini lebih ke arah proses memahami target 

penelitian atau kajiannya.
33

  

Lokasi penelitian pada peneliti ini sesuai dengan judul, penelitian ini berlokasi 

di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Peneliti akan turun langsung ke lokasi 

penelitian untuk mendapatkan informasi secara rinci dan akurat terkait bentuk 

perubahan pemahaman keberagamaan dan implikasinya. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian digunakan peneliti untuk lebih terarah dan 

memudahkan peneliti memahami secara mendalam terkait apa yang akan diteliti. 

                                                           
32

Syofian Siregas, Statistika Deskriptif Untuk Penelitian, (Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2016), h. 121. 

33
Sayuti Ali, Metodologi Penelitian Agama, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2002), h.78. 
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Peneliti di sini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi 

merupakan sebuah upaya untuk memahami berbagai fenomena yang ada di sekitar 

baik fenomena budaya, sosial maupun agama. Dalam penelitian ini, peneliti fokus 

kepada metode pendekatan fenomenologi agama, yang mengambarkan fenomena 

secara nyata dan apa adanya tanpa memihak pada salah satu objek penelitian. Metode 

ini digunakan peneliti untuk mengamati objek secara alami, tidak merekayasa atau 

melebih-lebihkan dan peneliti menangalkan pengetahuannya sendiri dan berupaya 

membangun dari pengetahuan atau pengalaman informan.
34

 

C. Sumber Data 

Sumber data yang kemudian digunakan oleh peneliti terdiri atas sumber data 

primer dan sekunder. Peneliti akan memperoleh data primer dari hasil wawancara 

dengan beberapa informan di lokasi penelitian, baik informan utama maupun 

informan pendukung yang digunakan sebagai pelengkap data yang diperlukan oleh 

peneliti dan juga sesuai dengan hasil observasi langsung peneliti. Hasil observasi 

peneliti yaitu pemahaman keberagamaan remaja Muslim di kecamatan tersebut 

berubah setelah mengikuti beberapa kegiatan dakwah dari ormas Wahdah Islamiyah. 

Untuk sumber data sekunder peneliti memperoleh dari beberapa jurnal, buku-buku, 

skripsi, website, artikel dan masih banyak platform lain yang digunakan oleh peneliti 

untuk menemukan data.  

 

                                                           
34

 Lilla Puji Lestari, “Karakteristik Penulisan Kualitatif”, dalam Hayat, Metode Penelitian 

Agama,( Cet; I, Malang: Unisma Press, 2022). h.47. 
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D. Metode Pengumpulan Data  

Dalam proses pengumpulan data, peneliti perlu melakukan pengamatan 

langsung dan terjun ke lokasi yang dijadikan tempat penelitian untuk meneliti. Ini 

guna untuk mendapatkan data yang akurat dari masyarakat, narasumber atau 

informan, baik yang menjadi anggota Wahdah Islamiyah maupun yang hanya 

masyarakat sekitar yang mengamati jalannya organisasi ini yang kemudian dijadikan 

informan oleh peneliti. Adapun beberapa metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah sebagai berikut:  

a. Observasi  

 Metode observasi merupakan tahap awal melakukan penelitian, dengan 

mengamati secara langsung bagaimana kondisi dan masalah yang akan diteliti, 

kemudian mencatat hal yang penting terhadap objek penelitian.
35

 Metode ini adalah 

tahap aktifitas penelitian yang menggunakan indrawi sebagai alat untuk mengamati 

dan menyimpan fenomena yang diteliti.  

b. Wawancara  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya 

jawab dengan seseorang untuk mendapatkan informasi atau keterangan terkait sesuatu 

hal.
36

 Metode ini membutuhkan orang lain atau narasumber, informan atau responden 
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Nurhidayat Muh. Said, Metode Penelitian Dakwah (Cet. I; Makassar: Alauddin University 

press, 2013), h. 95. 
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untuk mendapatkan data dalam penelitian baik bertemu secara langsung maupun 

melalui perantara demi mendapatkan informasi yang akurat. Pengambilan informan 

dalam penelitian ini berjumlah 9 orang, 6 orang informan kunci dan 3 orang informan 

pendukung. Alasan peneliti mengambil 6 orang informan kunci remaja Muslim yang 

mengikuti kegiatan Wahdah Islamiyah karena 6 orang ini yang akan peneliti teliti 

nantinya. Sedangkan informan pendukung, peneliti mengambil 3 orang yang 

merupakan pengurus Wahdah Islamiyah cabang Kecamatan Mare dan masyarakat 

sekitar yang tidak mengikuti kegiatan apapun yang diadakan oleh Wahdah Islamiyah. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengambilan 

gambar atau dengan rekam video.
37

 Tujuan diadakannya dokumentasi sebagai teknik 

pengumpulan data untuk pendukung kebenaran atas informasi yang telah peneliti 

kumpulkan, sehingga segala aktifitas peneliti dengan informan dan masyarakat dapat 

dilihat melalui dokumentasi atau sebagai bukti konkret penelitian ini. 

d. Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian merupakan alat ukur untuk mengumpulkan informasi 

dan data penelitian. Instrumen penelitian ini menjadi modal awal peneliti dalam 

aktivitas penelitian dan menjadi hal yang sangat penting, seperti alat rekam, alat 

                                                           
37
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pengambil gambar alat tulis menulis dan alat lainnya yang digunakan selama dalam 

penelitian sesuai dengan kebutuhan dan manusia sebagai instrumen utamanya.
38

 

 

e. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah proses dalam memverifikasi valid atau tidaknya 

sebuah data. Data dan informasi yang dikumpulkan belum tentu benar seutuhnya. 

Sehingga peneliti harus melakukan beberapa tahap, diantaranya; 

a. Reduksi Data 

Tahap reduksi data lebih memfokuskan kepada proses pemilihan dan 

pengumpulan data, pada tahap ini lebih disesuaikan dengan fokus 

penelitian sehingga menemukan kesimpulan dari proses pemilihan dan 

pengmpulan data tersebut. 

b. Penyajian Data 

Tahap penyajian data ini sekumpulan informasi terstruktur yang telah 

didokumentasikan dan direkam terhadap proses berlangsungnya penelitian 

sehingga memungkinkan adanya pengambilan keputusan dan dapat 

memahami serta merencanakan tindakan selanjutnya. 

c. Verifikasi dan Kesimpulan 

Tahap verifikasi dan kesimpulan, pada tahap ini kesimpulan awal yang 

ditemukan oleh peneliti masih bersifat sementara serta dapat berubah 
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sesuai kondisi yang ada, sehingga perlu ada faktor pendukung berupa bukti 

– bukti atau data yang valid dan konsisen sesuai dengan apa yang peneliti 

temukan di lapangan, maka kesimpulan yang ditemukan adalah kesimpulan 

yang kredibel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis Kecamatan Mare 

Kecamatan Mare merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten 

Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Mare berjarak 37 km dari Kota 

Watampone. Kecamatan Mare terdiri dari 18 Desa/Kelurahan. Kecematan Mare 

memiliki luas wilayah 263,5 km2 dengan luas wilayah yang terluas terletak di Desa 

Ujung Tanah dan luas wilayah terkecil di Desa Padaelo. 

Gambar 1 

Peta Wilayah Kecamatan Mare
39
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Kecamatan Mare sebagai tempat atau lokasi penelitian berjarak kurang lebih 

37 km dari ibukota kabupaten Bone dan secara geografis kecamatan Mare berbatasan 

dengan lima kecamatan, antara lain: 

- Sebelah Utara : Kecamatan Sibulue dan Kecamatan Cina 

- Sebelah Barat : Kecamatan Ponre dan Kecamatan Libureng 

- Sebelah Selatan : Kecamatan Tonra 

- Sebelah Timur : Teluk Bone 

Sebelah utara merupakan akses jalan menuju kota kabupaten, sebelah barat 

akses yang dapat dilalui menuju Kabupaten Maros sedangkan di sebelah selatan akses 

jalan menuju Kabupaten Sinjai. Kecamatan Mare pada tahun 2021 terdapat 18 desa 

dan kelurahan. Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di bawah Desa adalah RT dengan 

jumlah RT di Kecamatan Mare adalah 130. Desa yang memiliki jumlah RT terbanyak 

adalah desa Pattiro dengan 15 RT dan desa dengan jumlah RT terkecil adalah desa 

Mattampa walie yang memiliki 2 RT. 

Tabel 1 

Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mare 

NO. DESA/KELURAHAN LUAS (KM2) PRESENTASE 

1. Lappa Upang 16,00 6.07 

2. Batu Gading 8,24 3.13 

3. Lapasa 6,50 2.47 
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4. Karella 5,40 2.05 

5. Mario 19,95 7.57 

6. Ujung Salangketo 15,47 5.87 

7. Cege 15,00 5.69 

8. Tellu Boccoe 11,70 4.44 

9. Padaelo 5,20 1.97 

10. Kadai 23,20 8.80 

11. Tellongeng 17,50 6.64 

12. Mattampa Walie 21,62 8.20 

13. Data 18,00 6.83 

14. Sumaling 17,36 6.59 

15. Pattiro 12,50 4.74 

16. Lakukang 15,00 5.69 

17. Ujung Tanah 27,13 10.3 

18. Mattiro Walie 7,73 2.93 

Mare 263,50 100 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone 

2. Kondisi Demografis Kecamatan Mare 

a. Kependudukan 

Masyarakat Kecamatan Mare mayoritas merupakan masyarakat suku bugis, 

namun seiring berjalannya waktu masyarakat kini mulai bercampur dengan suku lain 
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karena banyak yang mempengaruhinya diantaranya ada masyarakat yang menikah 

dengan suku lain dan juga yang bekerja dan menetap di Kecamatn Mare. Menurut 

data yang diperoleh, jumlah penduduk di Kecamatan Mare pada tahun 2018 

berjumlah 27.168 dengan berdasar pada data Bps Kabupaten Bone, sedangkan pada 

tahun 2021 adalah sebanyak 29.492 jiwa yang terdiri dari perempuan sebanyak 

14.940 juwa dan laki-laki sebanyak 14.552 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk 

dikecamatan mare terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kepadatan 

penduduk di Kecamatan Mare pada tahun 2021 rata-rata sebanyak 112 jiwa per Km2. 

Hal ini berarti secara rata-rata perbandingan laki-laki dan perempuan di Kecamatan 

Mare adalah 97:100 atau dapat pula dikatakan di Kecamatan Mare pada tahun 2021 

untuk setiap 100 orang perempuan terdapat 97 orang laki-laki. Kecamatan mare 

dalam kebutuhan hidup masyarakatnya, secara umum dapat dibagi dalam beberapa 

kelompok mata pencahariannya yang diantaranya sebagai petani, pegawai negeri 

sispil, wiraswasta dan Nelayan. 

Tabel 2 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di 

Kecamatan Mare. 

Desa/Kelurahan 

Penduduk/Population 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Lappa Upang 836 786 1.622 

2. Batu Gading 1.342 1.382 2.724 
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3. Lapasa 759 801 1.560 

4. Karella 550 544 1.094 

5. Mario 1.008 1.018 2.026 

6. Ujung Salangketo 808 780 1.588 

7. Cege 650 652 1.302 

8. Tellu Boccoe 746 815 1.562 

9. Padaelo 561 603 1.164 

10. Kadai 747 778 1.525 

11. Tellongeng 1.521 1.546 3.067 

12. Mattampa Walie 584 620 1.204 

13. Data 486 471 957 

14. Sumaling 610 671 1.281 

15. Pattiro 785 830 1.615 

16. Lakukang 678 755 1.433 

17. Ujung Tanah 1.313 1.353 2.666 

18. Mattiro Walie 568 535 1.103 

 MARE 14.552 14.940 29.492 

Sumber: BPS Kecamatan Mare 

b. Pendidikan 

Kecamatan Mare dalam dunia pendidikan sangat diperhatikan oleh 

pemerintah, salah satu bentuk kepedulian pemerintah dengan banyak tersedianya 
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fasilitas pendidikan. Adanya sarana dan prasarana untuk menempuh pendidikan 

tingkat sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah lanjutan. 

Tabel 3 

Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Mare 

No. Tingkat Pendidikan Negeri Swasta Jumlah 

1. Taman Kanak-kanak  28 28 

2. Sekolah Dasar 29 - 29 

3. Madrasah Ibtidaiyah - - - 

4. Sekolah Menengah Pertama 5 - 5 

5. Madrasaj Tsanawiyah - 1 1 

6. Sekolah Menengah Atas 1 - 1 

7. Sekolah Menengah Kejuruan 1 - 1 

8. Madrasah Aliyah - - - 

Mare 36 29 65 

Sumber: BPS Kecamatan Mare. 

c. Agama 

Masyarakat kecamatan Mare pada umumnya menganut agama Islam dan 

kristen namun mayoritas penduduk Kecamatan Mare menganut agama Islam. Dengan 

penganut agama Kristen 17 jiwa dan agama Islam 29.475 jiwa. Meskipun menganut 

lebih dari satu agama, namun antara satu umat beragama dengan umat beragama 

lainnya saling hidup berdampingan, saling hormat-menghormati, dan sikap 
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toleransinya yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari dunia pendidikan dan sarana ibadah 

antara satu dengan yang lainnya tidak saling mengusik. Di sekolah umum seperti SD, 

SMP, SMA/SMK tetap menerima dari agama manapun. Begitupun dalam kehidupan 

sosial, mereka tetap sama-sama bergotong royong dan saling menghormati dalam 

pelaksanaan agama mereka masing-masing, seperti ketika Idul fitri atau hari natal. 

Sejauh ini, belum ada konflik antar agama yang terjadi di Kecamatan Mare. 

Tabel 4 

Jumlah tempat peribadatan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mare 

No. Desa/Kelurahan Masjid Mushola 

Gereja 

Protestan 

Gereja 

Katolik 

Pura Vihara 

1. Lappa Upang 3 - - - - - 

2. Batu Gading 5 - - - - - 

3. Lapasa 3 - - - - - 

4. Karella 1 - - - - - 

5. Mario 4 1 - - - - 

6. 

Ujung 

Salangketo 

3 - - - - - 

7. Cege 4 - - - - - 

8. Tellu Boccoe 4 - - - - - 

9. Padaelo 4 - - - - - 

10. Kadai 3 1 - - - - 
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11. Tellongeng 6 1 1 - - - 

12. 

Mattampa 

Walie 

3 2 - - - - 

13. Data 2 - - - - - 

14. Sumaling 3 - - - - - 

15. Pattiro 4 1 - - - - 

16. Lakukang 4 - - - - - 

17. Ujung Tanah 6 - - - - - 

18. Mattiro Walie 3 - - - - - 

Mare 65 6 1 - - - 

Sumber: BPS Kecamatan Mare. 

3. Sejarah Singkat Kecamatan Mare 

Istilah Mare mempunyai arti khusus dan panjang. Asal usul nama Mare 

mempunyai kisah tersendiri yang berasal dari kata sipamarekeng artinya memiliki 

ikatan yang kuat, dari kata sipamarekeng ini kemudian menjadi nama “mare” yang 

memiliki makna penegasan ikatan yang amat kuat. Hal tersebut dikisahkan dalam 

sebuah perkawinan antara seorang putri raja bone dengan seorang perjaka dari 

bulukumba dimasa lalu.
40

 

                                                           
40

 Sitti Jauhar, “Perkawinan Adat Bugis Mare (Studi tentang Perkawinan Antara Strata Sosial 

Pada Masyarakat Bugis Mare Kabupaten Bone Sulawesi Selatan)”, Tesis, (Surabaya, Program Ilmu-

Ilmu Sosial, Universitas Airlangga, 2002), h. 42.  
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Mare merupakan salah satu daerah Kabupaten bone yang pernah menjadi 

daerah jajahan pemerintah Belanda. Raja Bone yang kedua Petta Matinroe 

Rimalimongeng yang berkuasa di Mare sebelum tahun 1801, ia memiliki putri yang 

bernama Iwale Petta Dessagala, yang hingga dewasa belum ada satu orangpun yang 

ingin menikahinya. Sehingga Petta Matinroe Rimalimongeng mengadakan saembara 

yang bertujuan untuk mencarikan jodoh putrinya. Adapun sayembara tersebut berupa 

“keterampilan menangkap rusa yang ada di hutan Mare dan yang dapat menangkap 

rusa paling banyak akan dinikahkan dengan putrinya”. Sayembara itu mengundang 

minat yang cukup besar terutama kepada para perjaka dari penjuru daerah. Salah satu 

pemuda yang menunjukkan keterampilan dalam menangkap rusa adalah seorang 

pemuda berasal dari Bulukumba yang bernama Bolong. Sayembara itu berakhir 

ketika telah menemukan pemenangnya dan Raja Bone kesua itu menepati janjinya 

dengan menikahkan putrinya kepada pemuda pemenang sayembara. Pemuda bernama 

Bolong diangkat sebagai Arung yang berarti seseorang yang memerintah suatu daerah 

dengan gelar Bolong Mare. 

Pada tahun 1906 Kerajaan Bone ditaklukkan oleh pasukan Belanda sehingga 

pada masa itu kedudukan pemimpin kerajaan ditetapkan oleh Pemerintah Belanda, 

Kerajaan Mare diganti oleh Belanda menjadi Kepala Distrik Pertama yaitu 

Lapawewongi, yang kedua bernama Andi Palesangi dengan gelar Petta Tabojong, 

yang ketiga adalah Andi Mappaita dengan gelar Petta Mare Bolong, keempat 

bernama Baso Mare, kelima Andi Pananrangi Peta Lolo, kenam Andi Patiroi Peta 
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Longi. Pergantian kepemimpinan silih berganti tiap tahunnya dan saat ini kecamatan 

Mare dipimpin oleh seorang Camat yang bernama Andi Awaluddin.  

Sejak terbentuk menjadi sebuah kecamatan tercatat beberapa yang pernah 

memimpin Kecamatan Mare diantaranya Andi Muhammad Yusuf, Andi Pananrangi, 

Andi Taufik Bambang, Andi Sukrinur, Andi Terbit, Andi Sinring, Andi Syahrir, Andi 

Sibeswaib, Andi Bausad Yusuf. Sementara itu hingga tahun 2023 ini Kecamatan 

Mare dipimpin oleh camat yang bernama Andi Awaluddin. 

B. Selayang Pandang Wahdah Islamiyah di Kabupaten Bone 

. Pada hari Ahad Shafar 1423 H yang bertepatan dengan tanggal 14 April 

2002 di Makassar didirikan organisasi kemasyarakatan yang diberi nama Wahdah 

Islamiyah gerakan dakwah yang berdasarkan pada Al-Qur‟an dan As-Sunnah sesuai 

pemahaman Ahlussunnah wal Jama‟ah. Organisasi ini berasaskan Islam yang 

merupakan gerakan dakwah dan tarbiyah Islamiyah (pendidikan Islam) yang 

berpedoman pada Al-Qur‟an dan As-Sunnah sesuai pemahaman Ahlussunnah wal 

Jama‟ah. 

Wahdah Islamiyah di Kabupaten Bone sudah ada sejak tahun 2006 dan 

semakin berkembang seiring dengan berkembangnya organisasi pusat di Makassar. 

Sistem organisasi Wahdah di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Bone mengikuti 

sistem yang telah diatur di Wahdah pusat. Ir. Abdurrahim merupakan ketua DPC 

Wahdah Islamiyah Bone di tahun 2006. Pada tahun 2010 DPC berubah menjadi DPD. 

Setelah pelaksanaan Musda (Musyawarah Daerah) II Ahmad Dhohir, M.Pd terpilih 
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menjadi ketua DPD Wahdah Islamiyah Bone priode 2011-2016. Pada 18 September 

2016 DPD Wahdah Islamiyah kembali mengadakan Musda secara mufakat memilih 

ketua DPD Wahdah Islamiyah Bone Ervan Muhammad Arsyad yang menjadi ketua 

hingga saat ini. 

Dalam organisasi Wahdah Islamiyah laki-laki dan perempuan Wahdahnya 

terpisah. Laki-laki tetap dijadikan sebagai pimpinan tertinggi, adapun dalam Wahdah 

perempuan semua anggotanya adalah perempuan dan satu yang dipilih untuk 

berwenang menjadi ketua muslimah dan masih di bawah kepemimpinan Wahdah 

Islamiyah dari laki-laki. Saat ini ketua Muslimah Wahdah Daerah Bone yaitu Sri 

Rahayu S.Kel. yang juga memiliki beberapa cabang diantaranya Tanete Riattang, 

Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Sibulue, Dua Boccoe, Ulaweng, 

Palakka, Awangpone, Tellu Siattinge, Barebbo, Biru, Bajoe, Macanang, Lappariaja, 

Patimpeng, Libureng, Kahu, Mare dan Cina. 

Muslimah Wahdah Cabang Mare saat ini di ketuai oleh Andi Mastati, S.KM. 

yang berperan aktif dalam merangkul orang-orang yang ingin belajar khusunya para 

Muslimah. MWC di Kecamatan Mare mengadakan program pengajian rutin tiap 

pekan dengan fokus pada perbaikan bacaan Al-Qur‟an dan materi keislaman. Di 

Kecamatan Mare peneliti menemukan bahwa MWC hanya terdapat di beberapa desa 

saja, diantaranya desa Mario, Ujung Tanah dan Tellongeng. Hingga saat ini, peneliti 

belum menemukan adanya Wahdah Islamiyah secara organisasi pada kaum laki-laki 

di Kecamatan Mare. 
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1. Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Wahdah 

Islamiyah Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:  

BAGAN 1 

Dokumentasi Anggaran Dasar Wahdah Islamiyah 

  

 

 

 

 

 

 

  

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) merupakan pimpinan utama dalam struktur 

organisasi Wahdah Islamiyah, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) membentuk Dewan 

Penasehat Daerah (DPD) atas pertimbangan dan persetujuan Dewan Pimpinan 

Wilayah (DPW) jika dipandang perlu. Dewan Penasehat Daerah (DPD) sekurang-

kurangnya berjumlah empat orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua (jika 

DPP 
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dibutuhkan), Sekretaris (jika dibutuhkan) dan Anggota-anggota. Dewan penasehat ini 

berasal dari anggota biasa dan atau anggota kehormatan organisasi yang memiliki 

pengaruh di masyarakat. 

Adapun struktur organisasi Wahdah Islamiyah Kabupaten Bone adalah: 

Susunan Pengurus Wahdah Islamiyah Kabupaten Bone Priode 2016-2023 

(Reshufle) 

Ketua   : Ervan Muhammad Arsyad, M.A. 

Wakil Ketua  : Muh. Jamil Ismail, Lc. 

Sekertaris  : Nur Ramadhan Sudjadi, S.Kel. 

Wakil Sekertaris : Feryanto Hanafing, S.E. 

A. Departemen Dakwah dan Pengembangan Daerah 

Ketua  : A. Tajuddin 

Sekertaris : Husni Salam, S.T. 

B. Departemen Kaderisasi 

Ketua  : A. Fadly Bachtiar, S.E. 

Sekertaris : Syamsul Bahri, S.Pd. 

C. Departemen Human dan Infokom 

Ketua  : A. Akbar Karim, S.P 

Sekertaris : Aris Bin Bahri  
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D. Departemen Ekonomi dan Pengembangan Usaha 

Ketua  : Muh. Natsir, S.T 

Sekertaris : Andri Muhammad 

E. Departemen Pendidikan dan PSDM 

Ketua  : Ir. Abdul Rahim 

Sekertaris : Ahmad Dhahir, M.Pd.I 

F. Departemen Sosial dan TPM 

Ketua  : Syukur 

Sekertaris : Safaruddin, S.H 

G. Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah 

Kood  : Nasruddin, S.Pd.I 

Sekertaris : Arman Ali, S.Pd.I 

H. Lembaga Pembinaaan, Pengembangan dan Pendidikan Al-Qur‟an 

Koord  : Bustam, S.Pd.I 

Sekertaris : Jusrival 

I. Lembaga Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah 

Koord  : Alimuddin, S.Ag. 

Sekertaris : Didin Saefudin, S.E 

J. Lembaga Koordinasi dan Pembinaan Da;i dan Murobbi 

Koord  : Ahmad Dhahir, M.Pd. 

Sekertaris : Erik Amrullah 
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2. Keanggotaan 

Seseorang dapat dikatakan anggota Wahdah Islamiyah apabila: 

a. Anggota biasa, telah menunjukkan komitmen terhadap Islam dan telah mengikuti 

jenjang pembinaan selama enam bulan.  

b. Anggota kader adalah setiap anggota biasa yang telah mengikuti pembinaan secara 

aktif minimal satu tahun. 

c. Anggota kehormatan adalah anggota yang ditetapkan oleh DPP yang terdiri atas 

umlama/cendikiawan, atau tokoh masyarakat dan yang berjasa terhadap organisasi 

kemasyarakatan Wahdah Islamiyah yang menunjukkan perhatian dan dukungan 

yang positif terhadap organisasi. 

3. Visi dan Misi Wahdah Islamiyah  

a. Visi Visi utama Wahdah Islamiyah, yaitu:  

”Wahdah Islamiyah Menjadi Ormas Islam Yang Eksis Secara Nasional 

Pada Tahun 1452 H/2030 M” Eksis yang dimaksud dalam visi adalah:  

1) Terbentuknya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di semua Provinsi di 

Indonesia. 

2) Terbentuknya DPD sebanyak minimal 80% dari jumlah kabupaten/kota di 

seluruh Indonesia. 

3) Memiliki lembaga pendidikan minimal setingkat pendidikan dasar di 

DPD (kabupaten/kota). 
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4) Memiliki kader sebanyak 5% dari populasi Muslim yang berusia 

produktif (15-60 tahun) atau sebanyak 8.800.000 kader (Catatan: angka 

mutlak dari 5% dialokasi kepada masing-masing DPW atau DPD sesuai 

kapasitas dan potensi pertumbuhannya). Proyeksi penduduk Indonesia 

tahun 2030= 296.405.100 jiwa. Proyeksi umur produktif (15-60 thn) = 

68,1 % atau 201.851.873 jiwa. Proyeksi kader Wahdah Islamiyah 2030 = 

8.800.000 orang. 

5) Tersedianya 4 orang alumni Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab 

(Ma‟had „Aly Al Wahdah) dan sejenisnya (dalam dan luar negeri), 4 

orang alumni tadribuddu‟at dan 5 orang alumni perguruan tinggi dalam 

negeri dan luar negeri, serta 1 orang alumni tahfidzul Qur‟an yang terlibat 

secara aktif dalam program Wahdah Islamiyah sesuai dengan bidangnya 

masingmasing di tiap DPD. 

6) Keberadaan lembaga Wahdah Islamiyah dikenal dan diakui oleh 

masyarakat dan pemerintah setempat di tiap DPD. Dikenal dan diakui 

diukur dengan:  

a) Adanya kemitraan yang ditandai dengan adanya MoU dengan pihak 

ketiga setidak-tidaknya dalam hal pengembangan dakwah, pendidikan, 

atau sosial.  

b) Adanya legalitas dari Pemerintah. 



43 
 

 
 

7) Tersedianya sarana-sarana operasional dan sarana-sarana penunjang 

yang memadai. Setidak-tidaknya berupa kantor, Masjid, dan sarana 

pendidikan. 

8) Memiliki unit usaha sebagai sumber dana-dana rutin. 

9) Memiliki unit kesehatan sebagai bagian dari pelayanan masyarakat. 

10) Memiliki media dakwah dan informasi. 

11) Memiliki lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah.  

b.  Misi  

Berdasarkan visi tersebut, maka misi Wahdah Islamiyah hingga tahun 2030 

adalah sebagai berikut:  

1) Menanamkan dan menyebarkan aqidah Islamiyah yang shahih kepada 

umat berdasarkan Al-Qur‟an dan As-Sunnah sesuai pemahaman 

Ahlussunnah wal Jama‟ah. 

2) Membangun persatuan umat dan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan 

dalam Islam) yang dilandasi semangat ta‟awun (sikap kebersamaan dan 

saling tolong menolong sesama manusia) dan tanashuh (sikap saling 

menasehati). 

3) Membentuk dan membina keluarga sakinah serta melahirkan generasi 

Islam yang rabbani (bersifat ketuhanan) dan menjadi pelopor dalam 

berbagai bidang kehidupan untuk mewujudkan masyarakat yang 

berkeadilan dan sejahtera. 
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4. Metode Dakwah 

Wahdah Islamiyah dalam pelaksanaan dakwah memiliki beberapa metode 

dakwah yang digunakan yakni diantaranya:  

a. Dakwah umum terdiri dari seminar agama, tabligh akbar dan dauroh syar‟iyyah 

(program peningkatan keilmuan da‟i). Melalui metode ini dapat digunakan sebagai 

wadah untuk mengumpulkan dan mengajak para mad‟u (jamaah) mendengarkan 

dakwah dengan berbagai tema sesuai dengan keadaan. Setelah itu mereka direkrut, 

diajak untuk belajar Islam secara intensif dalam kelompok-kelompok kecil dengan 

pertemuan sekali sepekan. 

b. Dakwah khusus yaitu Tarbiyah dan DIROSA (Dirasah orang dewasa) metode ini 

digunakan untuk mengajarkan  kepada mad‟u yang telah direkrut melalui tabligh 

akbar, seminar Islam atau daurah syar‟iyyah mengenai belajar Islam secara 

intensif, ketika ia membaca Al-Qur‟an dengan fasih maka langsung diarahkan 

untuk tarbiyah, namun apanila belum bisa membaca Al-Qur‟an atau terbata-bata 

maka akan diarahkan untuk DIROSA (Metode belajar membaca Al-Qur‟an khusus 

orang dewasa sistem klasikal 20x pertemuan dijamin bisa baca Al-Qur‟an) metode 

DIROSA ini hanya dikenal lingkungan Wahdah Islamiyah. 

c. Dakwah fardiyah, dakwah dengan metode pendekatan kepada person, hal ini 

disampaikan kepada orang-orang terdekat, seperti teman, sahabat, keluarga, 

kerabat dan kenalan. 
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5. Pembinaan Umat Wahdah Islamiyah 

a. Pembinaan Generasi Muda 

Perhatian Wahdah Islamiyah pada pembinaan generasi muda untuk 

menciptakan sumber daya manusia demi kepentingan dakwah kedepannya. Generasi 

muda yang dbina oleh Wahdah Islamiyah adalah generasi muda yang pemahaman 

akan nillai-nilai akidah dan tauhid yang benar sehingga menjadi generasi muda yang 

memiliki keimanan yang kuat dan loyalitas penuh kepada Allah. 

Pembinaan generasi muda dalam doktrin Wahdah Islamiyah identik dengan 

pembinaan akidah, iman, tauhid dan amal saleh. Generasi muda yang terbina dengan 

ajaran Islam yang benar identik dengan simbol-simbol yang baik, suci dan bersih, 

bermoral, berkepribadian dan berwawasan luas dan tentunya memiliki komitmen 

yang kuat terhadap nilai-nilai tauhid dan akidah yang benar. 

b. Pembinaan Umat 

Wahdah Islamiyah membentuk departemen yang diberi tugas untuk 

melakukan pembinaan umat yaitu departeman dakwah dan kaderisasi dengan 

kegiatan-kegiatan yaitu: 

1) Penanganan khutbah Jum‟at. Setiap Jum‟at Departemen ini mengirimkan 

puluhan dai‟inya untuk menjadi tenaga khatib Jum‟at di berbagai masjid 

yang tersebar. 
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2) Penanganan taklim syar‟i. Departemen ini menangani taklim syar‟i secara 

rutin dengan materi-materi yan disampaikan dalam taklim yaitu Akidah 

Islamiyah, Fiqih Islamiyah, Tafsir Al-Qur‟an, dan Hadis. Kegiatan-kegitan 

dakwah yang dilakukan dengan mengkaji beberapa kitab yang menjadi 

sumber motivasi, sumber nilai dan penguat keimanan dan ketakwaan kepada 

Allah. 

3) Penanganan majelis taklim. Departemen ini menangani majelis taklim yang 

banyak dan dapat menjadi wadah untuk menciptakan jaringan-jaringan baru 

yang tidak bersifat formal kelembagaan Wahdah Islamiyah. 

4) Pembinaan kelompok kajian Islam. Departemen ini membina kelompok 

majelis taklim secara intensif dan berjenjang dibagi menjadi 3 tingkatan. 

Kelompok kajian Islam tingkat pemula (tahmid), kelompok kajian Islam 

tingkat lanjutan (takwin), kelompok kajian Islam tingkat pembina (tanfidz). 

Perkembangan Wahdah Islamiyah di Kecamatan Mare terlihat aktif dengan 

melakukan pembinaan umat terkhusus kepada muslimah. Secara struktural sudah 

terbentuk ketua muslimah Wahdah cabang Mare yaitu Andi Mastati, S.KM yang 

memaksimalkan pembinaan yang berfokus kepada muslimah. Pembinaan yang 

dilakukan menggunakan metode dakwah khusus yaitu tarbiyah yang mengadakan 

kajian rutin mingguan dan metode belajar membaca dan menghafal Al-Qur‟an. 

Hingga saat ini, peneliti belum menemukan perkembangan Wahdah Islamiyah pada 

pihak laki-laki di Kecamatan Mare. Perkembangan Wahdah Islamiyah di Kecematan 
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Mare juga dipengaruhi oleh massifnya kegiatan yang dilakukan oleh Wahdah 

Islamiyah dan kurangnya pembinaan agama dari ormas lain. 

C. Perubahan Pemahaman Keberagamaan Remaja Muslim di Kecamatan Mare 

Sebelum dan Setelah Masuknya Wahdah Islamiyah 

Untuk lebih memberikan validasi dan keakuratan data yang berkaitan dengan 

penelitian ini serta untuk menghindari subyektivitas penilaian dari observasi awal 

yang dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara terhadap 

mitra peneliti yang menjadi narasumber pada penelitian ini, guna mendapatkan hasil 

yang lebih dalam perubahan pemahaman keberagamaan remaja Muslim di 

Kecamatan Mare, Kabupaten Bone sebelum dan setelah masuknya Wahdah 

Islamiyah. Mitra peneliti yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah  

remaja yang mengikuti kegiatan Wahdah Islamiyah, anggota Wahdah Islamiyah dan 

masyarakat Kecamatan Mare. 

Perubahan pemahaman keberagamaan remaja muslim sebelum dan setelah 

msuknya Wahdah Islamiyah di Kecamatan Mare dapat dilihat berdasarkan teori R. 

Stark dan C.Y. Glock terdapat lima dimensi keberagamaan yaitu: dimensi intelektual, 

eksperiensial, ideologis, konsekuensial dan ritualistik. 

1. Pemahaman keberagamaan remaja Muslim sebelum masuknya Wahdah 

Islamiyah.  

Deskripsi yang berkenaan dengan hasil penelitian ini disusun berdasarkan 

hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Mare. Berdasarkan data 
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yang ditemukan oleh peneliti bahwa masyarakat di Kecamatan Mare mayoritas 

menganut agama Islam yang dominan masyarakatnya mengikuti pemahaman 

Nahdatu Ulama. Pemahaman keberagamaannya ditinjau dengan berbagai dimensi 

sebagai berikut:  

a. Dimensi Intelektual (Pengetahuan) 

Intelektual merupakan kemampuan nalar yang baik, berhubungan dengan 

kemampuan seseorang dalam melakukan visualisasi, memahami pengetahuan tentang 

dunia dan memiliki kekuatan pada ingatan yang baik. Seseorang dikatakan 

berintelektual ketika mereka memiliki keccerdasan yang tinggi. Lebih lanjut, 

intelektual adalah totalitas pada pengertian atau kesadaran, terutama menyangkut 

pemikiran dan pemahaman. 

Pada pembahasan ini dimensi intelektual mengacu pada seberapa jauh tingkat 

pemahaman agama remaja Muslim dan tingkat ketertarikan mereka dalam 

mempelajari agamanya. Dimensi ini juga sering disebut dengan dimensi ilmu. Dalam 

agama Islam, dimensi ini masuk dalam pengetahuan Ilmu Fikih, Ilmu Tauhid, dan 

Ilmu Tasawuf. Ditilik berdasarkan dimensi ini terlihat mereka tidak terlalu fasih 

dalam membaca Al-Qur‟an, tidak tertarik mengikuti kajian atau mendengar ceramah. 

Mereka tidak begitu paham dengan beberapa larangan-larangan yang diperintahkan 

oleh Al-Qur‟an dan hadist. Seperti yang dikatakan oleh Andi Resky. 
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Sebelum ikut tarbiyah Wahdah Islamiyah saya sama seperti teman-teman 

lainnya, lebih senang bermain dan jalan-jalan, bacaan Al-Qur‟an saya tidak 

lancar, saya juga tidak menyukai mengenakan jilbab besar karena gerah.
41

  

Hal serupa juga dikatakan oleh Riska selaku remaja Muslim yang ikut 

tarbiyah Wahdah Islamiyah yaitu: 

Sebelum mengikuti tarbiyah saya hanya mengenakan jilbab ketika ingin ke 

sekolah saja karena saya bersekolah di MTS. Saya juga tidak lancar membaca 

Al-Qur‟an
42

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan pemahaman 

keberagamaan remaja Muslim pada dimensi intelektual bahwa sebelum mengikuti 

kegiatan Wahdah Islamiyah pemahaman mereka mengenai berberapa ajaran agama 

Islam seperti menutup aurat bukanlah sebuah kewajiban sehingga mereka masih tidak 

menggunakan jilbab, begitupun dengan bacaan Al-Qur‟annya yang tidak begitu 

lancar dan ketertarikan mereka dalam belajar agama Islam, mereka kurang tertarik 

dalam pelajaran agama. 

b. Dimensi Eksperiensial (Pengalaman) 

Dimensi ekperensial juga disebut sebagai dimensi empiris agama, yang hanya 

dikhendaki untuk menunjukkan hubungan metodologis antara peneliti dan agama 

(objek yang diteliti) sebagai sasaran penelitian. Yang dikehendaki dimensi empiris 

                                                           
41

 Khaerunnisa (18 tahun), Remaja, Wawancara, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, 

Sulawesi Selatan, 25 April 2023. 

42
 Riska (17 tahun), Remaja, Wawancara, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Sulawesi 

Selatan, 26 April 2023. 
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yaitu dalam segi agama yang dialami oleh peneliti ilmiyah untuk mendapatkan 

keterangan ilmiah. 

Robert C. Monk dalam buku Jalaludin mengungkapkan bahwa pengalaman 

agama umumnya bersifat individu. Namun karena pengalaman agama umumnya yang 

dimiliki seseorang menenkankan pada pendekatan bersifat individu sehingga 

mendorong seseorang untuk mengembangkan dan mempertegas keyakinannya itu 

dalam sikap, tingkah laku dan praktik-praktik keagamaan yang diamininya.
43

 

Pada dimensi ini pemahaman keberagamaan remaja Muslim dapat dilihat 

melalui pelaksanaan ajaran agamanya yang dapat diukur dengan melibatkan sisi 

emosional dan sentimental pada pelaksanaan agamanya. Setelah melakukan observasi 

lebih lanjut peneliti menemukan data bahwa remaja Muslim sebelum masuknya 

Wahdah Islamiyah mereka tidak merasakan tuhan menjawab doanya dan tidak 

merasakan kedamaian dalam beribadah. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

Khaerunnisa 

Sebelum ikut tarbiyah saya tidak merasakan kenikmatan dalam beribadah 

sehingga saya masih sering lalai beribadah, saya beribadah hanya karena 

kewajiban saja. Saya tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam menjawab 

pertanyaan dan doa-doa yang saya panjatkan.
44
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Sebagaimana dengan yang dikatakan oleh Khaerunnisa, Wulan juga 

merasakan hal yang serupa, katanya “saya masih sering tidak sholat karena rasa malas 

dan tidak merasakan kedekatan dengan tuhan”
45

 

Melihat dari penjelasan di atas dapat dinilai bahwa pemahaman keberagamaan 

remaja Muslim sebelum masuknya Wahdah Islamiyah pada dimensi ekperiensial 

mereka beribadah karena sebuah kewajiban seorang Muslim, mereka tidak merasakan 

kedekatan dengan Tuhan. Sehingga dapat penulis katakan bahwa pada dimensi ini 

remaja Muslim masih belum melibatkan sisi emosional dan sentimentalnya dalam 

pelaksanaan ajaran agama. 

c. Dimensi Ideologis (Keyakinan)  

Ideologi merupakan seperangkat keyakinan atau konsepsi rasional meliputi 

akidah dan solusi atas seluruh masalah dalam kehidupan. Dimensi ideologis mengacu 

kepada penjelasan lebih lanjut hubungan antara Tuhan, manusia dan alam. Dimensi 

ini meliputi keyakinan tentang Tuhan yang wajib disembah, meyakini perbuatan amal 

saleh. Tidak ada niat, ucapan dan perbuatan yang dikemukakan oleh orang yang 

beriman selain daripada yang dikhendaki oleh Allah. Sebelum masuknya Wahdah 

Islamiyah pemahaman mereka hanya Allah yang minciptakan alam semesta dan ada 

hukum-hukum yang mengikat dalam agama. Seperti yang dikatakan oleh Alfian: 

Saya tidak tahu bagaiamana hubungannya, yang saya tahu Allah menciptakan 

manusia dan seluruh alam ini, namun saya tau hal-hal yang baik dan tidak 

dilakukan, seperti mencuri itu hal yang tidak baik.
46
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Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa narasumber 

memahami tentang tingkah laku atau hal-hal yang kiranya baik yang dikehendaki 

oleh agama dan tidak sebelum masuknya Wahdah Islamiyah di Kecamatan Mare. 

Begitupun dengan apa yang dikatakan oleh Riska, yang merupakan remaja Muslim 

Wahdah Islamiyah: 

Saya mengetahui Tuhanlah yang maha pencipta, ia menciptakan seluruh alam 

semesta dan isinya. Kita sebagai yang diciptakan harus menyembahnya dan 

menghindari apa yang dilarang dan menjalankan apa yang diperintahkan
47

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

remaja Muslim pada dimensi ini memahami akan adanya Allah yang harus disembah 

dan adanya aturan-aturan yang mengikatnya yang harus dipatuhi, menghindari hal-hal 

yang dilarang dan menjalankan apa yang telah diperintahkan.  

d. Dimensi Konsekuensial. 

Konsekuensi merupakan akibat, impak atau pengaruh yang diperoleh karena 

sesuatu hal atau kadangkala dikatakan sebagai hasil yang diperoleh dari suatu 

tindakan tertentu. Konsekuensial mengacu pada identifikasi akibat-akibat dari 

keyakinan baik pengetahuan maupun praktik seseorang dalam kehidupan sehari-

harinya. Pada dimensi konsekuensial remaja Muslim diharapkan dapat memahami 

akibat dari keyakinan prkatik, pengalaman dan pengetahuan keberagamaannya, 
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memahami konsekuensi dari komitmen keberagamaannya. Seperti yang dikatakan 

oleh Khaerunnisa 

Sebelum ikut tarbiyah tidak ada yang perlu saya khawatirkan, tidak ada akibat 

apapun karena saya sama seperti dengan orang lain pada umumnya.
48

 

Hal serupa juga dikatakan oleh Alfian, yang merupakan remaja Wahdah 

Islamiyah: 

Tidak ada akibat yang saya dapatkan karena saya dan mereka sama, kita 

sama-sama orang Islam.
49

  

Sesuai dengan penjelasan narasumber di atas tidak ada konsekuensi atau 

akibat dari pelaksanaan beragama mereka, pengalaman dan pemahaman 

keberagamaan yang selama ini mereka yakini, lingkungannya baik-baik saja. Karena 

pemahaman mereka serupa dengan lingkungan mereka tidak ada yang berbeda dalam 

implementasi pemahaman keberagamaannya.  

e. Dimensi Ritualistik 

Dimensi ritualistik merujuk kepada ritus keagamaan, atau ritual-ritual 

beragama seperti teknik (metode, cara, praktek) keagamaan. Dimensi ini juga 

mencakupi ketaatan maksudnya sikap tunduk, mentaati, menyebah kepada Allah. 

Karena dalam agama ritual dan ketaatan merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan antara satu dengan yang lain. Serupa dengan dimensi eksperensial pada 
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dimensi ritualistik ini remaja Muslim masih sering lalai dalam ritus ibadahnya. 

Seperti yang dikatakan oleh Riska, remaja Muslim Wahdah Islamiyah:  

Saya masih banyak bermain sehingga ritual-ritual keagamaan seringkali 

terlupakan. Tidak melaksanakan salat lima waktu dan juga tidak berpuasa di 

bulan Ramadhan adalah salah satu contohnya.
50

  

Hal serupa juga dialami oleh khaerunnisa, remaja Muslim Wahdah Islamiyah: 

Saya masih lalai dalam melaksanakan ibadah, seperti salat lima Waktu yang 

masih bolong, puasa sunnah yang tidak saya lakukan. Ritual-ritual keagamaan 

saya masih sangat minim
51

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dimensi 

ritualistik ini terlihat remaja Muslim belum memiliki komitmen yang kuat terhadap 

pelaksanaan ritual keberagamaannya, salat mereka masih lalai kadang bolong-bolong 

atau tidak melaksanakannya sama sekali, puasa yang juga tidak menjadi prioritas 

mereka. Mereka masih menyepelekan dan belum memiliki ketaatan yang kuat 

terhadap ritual-ritual dan agamanya. 

Wahdah Islamiyah masuk di Kecamatan Mare dengan melakukan pengajaran 

dan pembinaan dengan berbagai macam kegiatan untuk menyebarkan agama Islam 

dan membantu masyarakat dalam mempelajari agama Islam dan menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan pada Al-Qur‟an dan Sunnah. 

Kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Wahdah Islamiyah adalah tarbiyah yang di 
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dalamnya meliputi beberapa sub kegiatan seperti kajian atau dakwah Islami, tadarrus 

AL-Qur‟an dan hafalan. Kegiatan ini sedikit banyak merubah kehidupan seseorang 

yang mengikutinya. Penambahan ilmu dari setiap dakwah yang didengar, perbaikan 

bacaan Al-Qur‟an serta hafalan Al-Qur‟an. Sebagaimana yang dikatakan Andi Rezky 

selaku remaja yang mengikuti tarbiyah Wahdah Islamiyah yaitu: 

Tarbiyah itu penamaan kajian rutin yang dilaksanakan Wahdah Islamiyah 

terdiri dari kegiatan mendengarkan ceramah, belajar mengaji dan menghafal 

surah-surah. Kegiatan itu bagus karena membuat saya lebih memahami Islam, 

membuat saya lebih lancar baca Al-Qur‟an dan mendorong semangat saya 

untuk menghafal Al-Qur‟an.
52

 

Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa kehadiran Wahdah Islamiyah 

memiliki peran yang baik di Kecamatan mare. Dimulai dari pemberian materi yang 

menambah pengetahuan para remaja yang mengikuti kajian, tadarrus Al-Qur‟an 

merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan, karena dengan 

kegiatan ini diharapkan mampu memperbaiki bacaan AlQur‟an menjadi lebih baik 

lagi sesuai dengan tajwidnya serta menjadikan mereka yang belum lancar atau masih 

terbata-bata dalam membaca Al-Qur‟an, menjadi lancar dan fasih. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa masih banyak di antara masyarakat yang masih terbata-bata dalam 

membaca Al-Qur‟an serta dalam penyebutannya masih banyak huruf yang 

penyebutan mereka sama antara huruf yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena 

itu, kegiatan ini sangat berperan penting untuk membantu masyarakat dalam 

memperbaiki bacaannya agar sesuai dengan tajwid, lancar dan fasih. 
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Kegiatan tarbiyah merupakan tempat untuk menambah hafalan baik hafalan 

Al-Qur‟an maupun hadits. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat dalam 

menambah hafalan meraka atau bahkan membantu mereka untuk mengingat kembali 

hafalan-hafalan mereka yang mungkin sudah hilang atau mereka lupa. Seperti yang 

dikatakan oleh Riska selaku remaja yang mengikuti tarbiyah. 

Kegiatan itu memberikan banyak ilmu agama, kami belajar mengaji 

memperbaiki tajwid dan manghafal. Kami juga tahu bagaimana kewajiban 

menutup aurat, yang mana saja aurat pada perempuan dan laki-laki, siapa saja 

yang termasuk mahrom dan bukan, dan juga baik buruknya melakukan 

sesuatu.
53

 

Dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa kegiatan dakwah Wahdah 

Islamiyah yang dilakukan dalam bentuk kajian pekanan atau tarbiyah dapat 

membantu remaja untuk menambah hafalan mereka baik hafalan ayat Al-Qur‟an 

maupun hadist, dimana pada bagian hadist ini diberikan waktu untuk menghafalkan 1 

hadist 1 bulan sehingga tidak memberatkan mereka. Kegiatan ini memberikan 

dampak positif kepada masyarakat karena kegiatan ini menjadi wadah atau tempat 

masyarakat untuk menambah hafalan mereka. Bukan hanya hafalan Al-Qur‟an saja 

namun mereka juga diajarkan hadist dan diberi kesempatan untuk menghafalkan 

hadist, 1 hadist 1 bulan dan ini tidak memberatkan mereka sama sekali. 

Perubahan pemahaman keberagamaan para remaja secara umum terjadi 

dengan mengikuti kegiatan itu. Dengan mengikuti ceramah mereka mulai mengetahui 
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pentingnya menutup aurat dan lebih spesifik tentang apa aurat itu, mulai mengetahui 

muhrim seseorang lebih spesifik dan juga halal dan haram dilakukannya sesuatu hal 

dan masih banyak lagi ilmu yang diberikan dan merubah pemahaman remaja Muslim. 

Namun jika merujuk kepada perubahan pemahaman keberagamaan remaja Muslim 

ditilik dari dimensi keberagamaan yang terdiri dari 5 dimensi. 

2. Pemahaman keberagamaan remaja Muslim setelah masuknya Wahdah 

Islamiyah 

a. Dimensi Intelektual 

Dimensi intelektualPemahaman remaja Muslim berdasarkan dimensi ini 

terlihat mereka sudah mulai fasih dalam membaca Al-Qur‟an, mulai tertarik untuk 

mengikuti kajian atau mendengar ceramah. Mereka sedikit mulai mengerti terkait 

beberapa larangan-larangan yang diperintahkan oleh Al-Qur‟an dan hadis. Seperti 

yang dikatakan oleh Andi Resky. 

Setelah ikut tarbiyah Wahdah Islamiyah saya sama seperti teman-teman 

lainnya, tetap bermain, namun bacaan Al-Qur‟an saya sudah mulai lancar, 

karena mengikuti pembelajaran tajwid dan baca Al-Qur‟an, saya juga sudah 

mulai paham menutup aurat dengan mengenakan jilbab yang menutupi dada.
54

  

Hal serupa juga dikatakan oleh Riska selaku remaja Muslim yang ikut 

tarbiyah Wahdah Islamiyah yaitu: 
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Setelah mengikuti tarbiyah saya saya mulai mengenakan jilbab untuk 

menutupi aurat saya, baik di rumah maupun ketika saya ingin keluar rumah. 

Saya juga sudah mulai lancar membaca Al-Qur‟an.
55

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan pemahaman 

keberagamaan remaja Muslim pada dimensi intelektual bahwa mereka mengalami 

perubahan pemahaman setelah mengikuti tarbiyah Wahdah Islamiyah. Yang awalnya 

tidak begitu paham mengenai berberapa ajaran agama Islam, begitupun dengan 

ketertarikan mereka dalam mempelajari agamanya, mereka kurang tertarik dalam 

pelajaran agama. Setelah adanya Wahdah Islamiyah mulai paham dan memiliki 

keterkaitan mempelajari agamanya karena mulai mengetahui kewajiban mereka. 

b. Dimensi Eksperiensial 

Pada dimensi ini pemahaman keberagamaan remaja Muslim dapat dilihat 

melalui pelaksanaan keberagamaannya. Setelah masuknya Wahdah Islamiyah mereka 

mulai merasakan kedamaian dalam beribadah. Sebagaimana yang dikatakan olehAldi 

Setelah ikut tarbiyah saya merasakan kenikmatan dalam beribadah karena 

saya sudah mengerti bahwa hanya tuhan sebaik-baiknya harapan dan sandaran 

seseorang. Di setiap doa yang saya panjatkan saya tahu tuhan akan 

mengabulkan doa-doa saya dan memberikan yang terbaik kepada saya.
56

 

Sebagaimana dengan yang dikatakan oleh Khaerunnisa, Andi Resky juga 

merasakan hal yang serupa, katanya:  
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Tuhan tahu yang baik untuk saya, sehingga jika doa-doa saya belum 

dikabulkan saat ini, mungkin nanti akan dikabulkan dengan versi yang lebih 

baiknya
57

 

Melihat dari penjelasan di atas dapat dinilai bahwa perubahan pemahaman 

keberagamaan remaja Muslim dimensi eksperiensial oleh remaja Muslim sebelum 

mengikuti kegiatan Wahdah Islamiyah di Kecamatan Mare dan setelah mengikuti 

kegiatan mengalami perubahan, setelah mengikuti tarbiyah mereka merasakan 

kedekatan dengan Tuhan dan merasakan kenikmatan dalam beribadah. Mereka 

menggunakan sisi emosionalnya dalam mempelajari agama. 

c. Dimensi Ideologis 

Dimensi ideologis mengacu kepada penjelasan lebih lanjut hubungan antara 

Tuhan, manusia dan alam. Setelah masuknya Wahdah Islamiyah mereka tidak paham 

bagaimana keterkaitan antara tuhan, manusia dan alam. Seperti yang dikatakan oleh 

Alfian: 

Sama seperi sebelum ikut tarbiyah saya masih tidak tahu bagaiamana 

hubungannya, saya hanya tahu Allah menciptakan dunia ini dan hanyatahu 

hal-hal yang baik dan tidak dilakukan.
58

 

Begitupun dengan apa yang dikatakan oleh Riska, yang merupakan remaja 

Muslim Wahdah Islamiyah: 

Pemahaman saya sama saja dengan sebelum masuk Wahdah Islamiyah yaitu 

Tuhanlah yang maha pencipta, ia menciptakan seluruh alam semesta dan 
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isinya. Kita sebagai yang diciptakan harus menyembahnya dan menghindari 

apa yang dilarang dan menjalankan apa yang diperintahkan.
59

 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pada dimensi ini tidak 

ada perubahan pemahaman yang dialami oleh narasumber. Karena sebelum 

mengikuti tarbiyah dia sudah memiliki pengetahuan tentang tingkah laku atau hal-hal 

yang kiranya baik yang dikehendaki oleh agama dan tidak, baik sebelum maupun 

setelah masuknya Wahdah Islamiyah di Kecamatan Mare. 

d. Dimensi Konsekuensial 

Pada dimensi konsekuensial remaja Muslim diharapkan dapat memahami 

akibat dari keyakinan praktik, pengalaman dan pengetahuan keberagamaannya, 

memahami konsekuensi dari komitmen keberagamaannya. Seperti yang dikatakan 

oleh Khaerunnisa 

Setelah ikut tarbiyah saya mulai menjaga jarak dengan beberapa orang, tidak 

bergaul dengan yang bukan muhrim lagi, menjaga perilaku saya. Saya kadang 

merasa dikucilkan atau mungkin itu karena akibat keputusan saya.
60

 

Berbeda dengan khaerunnisa, Alfian merasakan hal yang sama ketika setelah 

mengikuti tarbiyah.  

Pemahaman yang saya dapatkan setelah belajar di Wahdah Islamiyah tidak 

ada akibatnya, sama sebelum saya megikuti tarbiyah.
61
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Sesuai dengan penjelasan di atas konsekuensi yang diterima oleh khaerunnisa 

lebih terasa karena penempilannya yang berubah dan mulai menjaga pergaulannya di 

zaman yang serba modern ini. Sedangkan Alfian tidak ada konsekuensi dari 

pelaksanaan beragama, pengalaman dan pemahaman keberagamaan remaja Muslim 

yang selama ini dia yakini, lingkungannya baik-baik saja baik sebelum maupun 

setelah masuknya Wahdah Islamiyah. 

e. Dimensi Ritualistik 

Dimensi ritualistik merujuk kepada ritus keagamaan, atau ritual-ritual 

beragama. Setelah masuknya Wahdah Islamiyah pada dimensi ini mulai menyadarkan 

ketaatan dalam pelaksanaan ritus-ritus keagamaan yang dianjurkan oleh agama. 

Serupa dengan dimensi eksperensial pada dimensi ritualistik ini remaja Muslim 

mengikuti dan rajin dalam ritus ibadahnya. Seperti yang dikatakan oleh Riska, remaja 

Muslim Wahdah Islamiyah:  

Setelah mengikuti kegiatan-kegiatan Wahdah Islamiyah pemahaman saya 

berubah sehingga ritual-ritual keagamaan menjadi prioritas saya, saya ingin 

mendapatkan kasih sayang dari sang pencipta. Saya mulai memperbaiki salat 

lima waktu dan salat sunnah serta puasa sunnah.
62

  

Berbeda dengan Riska, Khaerunnisa justru tidak mengalami perubahan dalam 

kehidupannya: 

Tidak ada yang berbeda dengan mengikuti kegiatan Wahdah Islamiyah. 

Dalam melaksanakan ibadah, seperti salat lima Waktu yang masih bolong. 
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Ritual-ritual keagamaan saya masih sangat minim dan sering lalai untuk 

melakukannya.
63

 

Pada dimensi ini terlihat perbedaan implementasi pemahaman dari 

narasumber, Riska yang mengalami perubahan setelah mengikuti kegiatan-kegiatan 

Wahdah Islamiyah dari yang lalai akan ibadah kini mulai menjadikan ibadah sebagai 

prioritasnya sedangkan Khaerunnisa yang tidak mengalami perubahan apapun setelah 

mengikuti kegiatan-kegiatan Wahdah Islamiyah, sholatnya masih bolong-bolong dan 

pelaksanaan ritual lainnya juga dilaksanakan ketika dia ingin melaksanakannya.  

Perubahan pemahaman keberagamaan remaja Muslim sebelum dan sesudah 

masuknya Wahdah Islamiyah di Kecamatan Mare. 

Dimensi Keberagamaan Sebelum Setelah 

Dimensi Intelektual 

Belum fasih membaca Al-

Qur‟an, Belum 

mengenakan hijab dan 

Tidak begitu tertarik 

dengan pelajaran agama. 

Sudah mulai fasih 

membaca Al-Qur‟an, 

menjadikan hijab sebagai 

kewajiban, dan mulai 

mengikuti kajian 

keagamaan secara rutin. 

Dimensi Eksperiensial 

Beribadah karena 

kewajiban, tidak merasa 

dekat dengan tuhan. 

Merasakan kedamaian 

dalam beribadah, dan 

merasa lebih dekat dengan 
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tuhan 

Dimensi Ideologis 

Mereka meyakini tuhan 

menciptakan seluruh alam 

semesta. 

Sama seperti sebelum 

masuknya WI. 

Dimensi Konsekuensial 

Tidak merasakan 

konsekuensi apapun dari 

pemahaman dan 

implementasi dari 

pemahamannya 

Pada wanita 

konsekuensinya lebih 

terasa karena 

perubahannya yang 

nampak, sedangkan pada 

pria tidak ada 

konsekuensi. 

Dimensi Ritualistik 

Masih jarang 

melaksanakan ritual 

keagamaanya 

Sudah menjadikan ritual 

keagamaannya sebagai 

kewajiban dan prioritas. 

 

Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa remaja 

Muslim mengalami perubahan pemahaman keberagamaan. Meninjau dari berbagai 

macam dimensi, beberapa dimensi mengalami perubahan pemahaman akan tetapi 

pada dimensi ideologis tidak mengalami perubahan. Namun pada dimensi 

konsekuensial lebih terlihat perubahan pada perempuan daripada laki-laki karena 
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implementasi pemahaman keberagamaan perempuan lebih nampak terlihat dari pada 

laki-laki.  

D. Implikasi perubahan pemahaman keberagamaan remaja Muslim terhadap 

kehidupan beragama di Kecamatan Mare 

Implikasi merupakan hubungan keterkaitan atau keterlibatan atas sesuatu hal. 

Implikasi juga merupakan kalimat yang menyatakan sebab akibat. Sebagaimana yang 

telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya mengenai perubahan pemahaman 

keberagamaan remaja Muslim sebelum dan setelah masuknya Wahdah Islamiyah 

tentu saja memiliki implikasi yang kemudian akan dijelaskan pada pembahasan ini. 

Pada pembahasan ini peneliti membahas 2 implikasi perubahan pemahaman 

keberagamaan remaja Muslim: 

1. Implikasi pemahaman keberagamaan 

Pada pembahasan ini implikasi pemahaman keberagamaan sebenarnya telah 

dibahas pada pembahasan sebelumnya dalam dimensi kensekuensial. Lebih lanjut, 

peneliti akan membahas secara terperinci implikasi dari pemahaman keberagamaan 

Wahdah Islamiyah terhadap kehidupan beragama di Kecamatan Mare. Wahdah 

Islamiyah telah melakukan kegiatan dakwah untuk menyebarkan dan membantu 

masyarakat dalam mempelajari agama Islam dan menerapkan pemahaman-

pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan pada al-Qur‟an dan 

Sunnah.  
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Metode dakwah yang mereka gunakan beserta pemahaman keberagamaan 

Wahdah Islamiyah cukup diterima di Kecamatan Mare dan tidak menimbulkan 

implikasi yang tidak baik, dapat dibuktikan dengan pengadaan kegiatan tablligh akbar 

di beberapa masjid yang diadakan oleh Wahdah Islamiyah dan juga diikuti oleh 

masyarakat setempat. Walaupun tidak semua masyarakat tertarik lebih jauh mengenal 

pemahaman keberagamaan Wahdah Islamiyah dikarenakan beberapa faktor yang 

menghalangi. 

Masyarakat di Kecamatan Mare cenderung tidak mempermasalahkan 

perbedaan pemahaman dalam beragama sehingga Wahdah Islamiyah bisa melakukan 

penyebaran dakwahnya, akan tetapi mayoritas masyarakat masih terkungkung dengan 

budaya, paham nenek moyang yang masih sulit ditinggalkan seperti mabaca-baca 

yang tidak sesuai dengan paham Wahdah Islamiyah, serta faktor lain yang 

mempengaruhi masyarakat sehingga tidak sedikit masyarakat yang malas-malasan 

dalam mengikuti rangkaian metode dakwah Wahdah Islamiyah. 

Metode yang digunakan Wahdah Islamiyah ini berdampak baik pada 

masyarakat yang mengikutinya karena selain daripada mendapatkan pemahaman baru 

juga menjadi wadah untuk menambah hafalan baik Al-Qur‟an maupun hadist. Metode 

ini membantu masyarakat dalam menambah hafalan atau kembali mengingat hafalan-

hafalan yang mungkin sudah hilang atau dilupakan. Begitupun dengan tadarrus Al-

Qur‟an yang dengan ini mampu memperbaiki bacaan Al-Qur‟an menjadi lebih baik 

sesuai dengan tajwid serta membantu masyarakat yang terbata-bata dalam membaca 

Al-Qur‟an menjadi fasih. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ika. 
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Saya suka mengikuti kegiatan Wahdah Islamiyah karena saya menjadi lancar 

dan paham tajwid dalam membaca Al-Qur‟an, saya juga memperlancar dan 

menambah hafalan Al-Qur‟an dan juga sebagai wadah membuat saya lebih 

baik dengan mendengarkan kajian-kajian Islami.
64

 

Berdasarkan dengan apa yang dikatakan oleh ibu ika, dia menyukai mengikuti 

kegiatan Wahdah Islamiyah karena membuat dia manjadi lebih baik, dia menjadi 

lancar membaca Al-Qur‟an dan lebih memahami tajwid. Namun hal itu berbeda 

dengan yang dikatakan oleh Ibu Wahida yang juga merupakan masyarakat 

Kecamatan Mare yang mengikuti kegiatan Wahdah Islamiyah. 

Saya datang ke sana hanya karena ingin belajar tajwid Al-Qur‟an saja, untuk 

pemahamannya saya hanya mendengarkan saja karena saya merasa bahwa 

pemahamannya masih belum bisa saya ikuti.
65

 

2. Implikasi Sosial 

Perubahan pemahaman keberagamaan remaja Muslim yang mengikuti 

tarbiyah Wahdah Islamiyah di Kecamatan Mare menimbulkan berbagai macam 

implikasi dalam kehidupan beragamanya, di antaranya implikasi sosial. Implikasi 

sosial merupakan hubungan keterkaitan atau efek yang ditimbulkan terhadap sesuatu 

hal dalam ruang lingkup sosial atau masyarakat. Perubahan pemahaman ini tentu saja 

menimbulkan implikasi-implikasi yang yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Beberapa pemahaman yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari 

tentu saja memiliki dampak bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan sekitar. Seperti 
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pemahaman remaja Muslim yang mengikuti kegiatan dakwah Wahdah Islamiyah 

sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Pemahaman dan 

pengamalan yang berubah menimbulkan berbagai macam implikasi, baik berupa 

pertentangan maupun persetujuan dalam lingkungannya.  

Pemahaman yang diperoleh oleh remaja Muslim salah satunya pemahaman 

dalam batasan aurat, batasan-batasan aurat ditinjau dari keharaman orang yang 

melihatnya. Pemahaman ini berpengaruh dalam kehidupan sosialnya, relasi bersama 

teman-temannya menjadi renggang karena pemahaman yang berubah. Sebagaimana 

yang disampaikan oleh Riska. 

Pemahaman yang berubah setelah rutin mengikuti kegiatan Wahdah Islamiyah 

membuat saya lebih memperbaiki diri, menjaga jarak dengan yang bukan 

muhrim dan mengenakan pakaian yang tertutup. Teman saya banyak yang 

menghindar karena itu.
66

 

Pemahaman keberagamaan yang remaja Muslim peroleh di Wahdah 

Islamiyah serta pengamalan pemahamannya seringkali menimbulkan pro dan kontra 

dalam lingkungan sosial terutama dalam keluarga. Ketika ibunya mengamini 

pemahaman yang sama dengan anaknya justru bapak dan keluarga lainnya tidak 

sepakat. Mereka menganggap pemahaman itu terlalu ekstrim atau terlalu fanatik. Hal 

itu diungkapkan oleh Wulan yang merupakan remaja Muslim yang mengikuti 

tarbiyah Wahdah Islamiyah. 

Karena menggunakan jilbab besar dan baju longgar setiap hari juga menjaga 

jarak dengan orang-orang yang bukan muhrim termasuk keluarga saya, 
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membuat bapak dan keluarga lainnya menolak keputusan saya, mereka 

menganggap saya terlalu fanatik dalam beragama. Tapi, Ibu mendukung saya 

karena kami selalu pergi tarbiyah bersama.
67

 

Pemahaman keberagamaan yang berbeda membuat beberapa pihak keluarga 

menegur atau menentang keputusan sang anak. Namun, berdasarkan penjelasan di 

atas ibunya mengamini hal yang serupa karena mereka bersama-sama mengikuti 

tarbiyah Wahdah Islamiyah. Karena pada dasarnya tarbiyah Wahdah Islamiyah di 

Kecamatan Mare memfokuskan kepada ibu-ibu saja, sedangkan para remaja yang 

mengikuti tarbiyah merupakan anak yang diikutsertakan oleh ibu mereka. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Salma yang merupakan anggota 

tarbiyah Wahdah Islamiyah. 

Anak-anak yang mengikuti kegiatan Wahdah Islamiyah itu merupakan anak 

yang ikut-ikut dengan orang tua mereka, saat ini sangat jarang ditemui anak-

anak yang memiliki keinginan sendiri ikut tarbiyah karena dari yang saya lihat 

anak-anak sekarang lebih suka bermain HP. Kehidupan anak zaman sekarang 

seolah berpusat pada HP. Dari yang saya lihat setelah adanya Wahdah 

Islamiyah di sini itu bagus karena menjadi wadah kami orang tua yang ingin 

memperlancar bacaan al-Qur‟an kami dan menjadi wadah silaturahmi positif 

dengan menambah ilmu keagamaan kami.
68

 

 Berdasarkan data observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

implikasi sosial yang terjadi karena perubahan pemahaman keberagamaan terhadap 

kehidupan beragama di Kecamatan Mare ada baik dan tidak baiknya. Baiknya karena 

adanya kegiatan Wahdah Islamiyah menjadi wadah pertemuan dan belajar agama 
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namun dari sisi tidak baiknya perbedaan pemahaman yang membuat lingkungan 

sekitar menentang keputusan terkhusus dalam ranah keluarga. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang perubahan 

pemahaman keberagamaan remaja muslim Wahdah Islamiyah, maka penulis dapat 

menyimpulkan: 

1. Pemahaman keberagamaan remaja Muslim Wahdah Islamiyah mengalami 

perubahan pemahaman keberagamaan. Meninjau dari berbagai macam 

dimensi, semuanya mengalami perubahan pemahaman. Namun pada dimensi 

konsekuensial lebih terlihat perubahan pada perempuan daripada laki-laki 

karena implementasi pemahaman keberagamaan perempuan lebih nampak 

terlihat dari pada laki-laki. Pada dimensi ritualistik juga terlihat bahwa ada 

yang implementasi pemahamannya sesuai dengan apa yang ia dapatkan 

setelah masuknya Wahdah Islamiyah dengan ketaatan dan ritual-ritual ibadah 

yang menjadi sering dan prioritasnya ada juga yang tidak mengalami 

perubahan sama sekali dalam implementasi pemahamannya, ritual-ritual 

keagamannya masih sama seperti sebelum masuknya Wahdah Islamiyah, 

salat dan puasanya masih bolong. 

2. Pemahaman keberagamaan Wahdah Islamiyah cukup diterima di Kecamatan 

Mare, karena di beberapa masjid masih sesekali mengadakan tabligh akbar 

yang diadakan oleh Wahdah Islamiyah yang juga diikuti oleh masyarakat 

setempat. Namun dalam anggota Wahdah Islamiyah ada yang sangat 
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menyukai, memahami dan mengimplementasikan pemahaman-pemahaman 

yang dia temukan di Wahdah Islamiyah, ada juga yang hanya ikut karena 

ingin memperbaiki bacaan Al-Qur‟an dan meningkatkan hafalan saja, dia 

tidak begitu tertarik dengan pemahaman-pemahaman Wahdah Islamiyah 

walaupun turut ikut dalam berbagai macam kegiatannya akan tetapi 

pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari masih belum dilakukan. Pada 

implikasi sosial yang terjadi karena perubahan pemahaman keberagamaan 

terhadap kehidupan beragama di Kecamatan Mare ada baik dan tidak 

baiknya. Baiknya karena adanya kegiatan Wahdah Islamiyah menjadi wadah 

pertemuan dan belajar agama namun dari sisi tidak baiknya perbedaan 

pemahaman yang membuat lingkungan sekitar menentang keputusan 

terkhusus dalam ranah keluarga. 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah penulis menguraikan simpulan di atas, maka dapat diuraikan implikasi 

penelitian yang berisi saran-saran. Adapun saran-sarannya sebagai berikut: 

1. Kepada remaja Muslim Wahdah Islamiyah agar terus semngat dalam 

menggali ilmu sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan wawasan yang luas 

dan prinsip keagamaan yang baik. 

2. Kepada anggota Wahdah Islamiyah, agar tetap mempertahankan semangat 

belajar yang dimiliki, sehingga terus menambah ilmunya terutama ilmu agama 

agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya, serta 
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ikut membantu dalam mengembangkan kegiatan dakwah ini agar lebih maju 

lagi dan semakin berkualitas.  

3. Kepada masyarakat, agar tetap menanamkan pemahaman dan sikap-sikap 

toleransi terhadap perbedaan, baik perbedaan agama maupun perbedaan 

pemahaman. Tetap menghargai dan tidak melakukan penilaian-penilaian 

terlebih dahulu terutama penilaian negatif mengenai suatu kelompok karena 

kita merupakan saudara sesama manusia. 
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